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ABSTRAK 

Nama  : Anggar Putra  

NIM  : 10200117068 

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 

Judul Skripsi : Presidential Thershold Sebagai Open Legal Policy Dalam 

Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam 

 

 Penelitian ini berjudul Presidential Thershold Sebagai Open Legal Policy 

Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Adapun pokok 

masalah penelitian adalah bagaimana sistem presidential threshold sebagai open 

legal policy dalam pemilihan umum di Indonesia ditinjau dalam perspektif hukum 

islam? Sehingga dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 1) Apakah sistem 

presidential threshold sesui dengan kaidah-kaidah Open legal policy di 

Indonesia? 2) Mengapa sistem presidential threshold dianut dalam pemilihan 

umum di Indonesia? dan 3) Bagaimana perspektif hukum Islam dalam wilayah 

siyasah syariyyah terhadap sistem presidential threshold? 

 Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan 

syar‟i, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan 

untuk menjawab setiap rumusan masalah. Metode pengolahan data dilakukan 

dengan mengidentifikasi, reduksi, dan editing data, kemudian menganalisis secara 

komperehensif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penentuan sistem presidential 

threshold sesui dengan kaidah open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang 

diperkuat oleh Putusan MK. 2) Penerapan sistem presidential threshold sejatinya, 

akan memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas kinerja pemerintah di 

masa yang akan datang dan memperkuat sistem presidensial. 3) kajian siyasah 

syariyyah seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin (imamah) 

wajib hukumnya berasal dari keturunan Quraisy. Sedangkan, dalam ketentuan 

sistem presidential threshold atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden 

pada pelaksanaan pemilu yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu.  

 Implikasi penelitian yakni diharapkan bahwa dalam pencalonan presiden 

dan wakil presiden pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, sangat 

penting adanya ambang batas pencalonan atau presidential threshold. Agar tidak 

terjadi multipartai, multiafsir terhadap persyaratan pencalona, dan akan 

memperkuat sistem pemerintahan presidensil. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Open Legal Policy, Presidential Thershold, 

Pemilihan Umum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Konsepsi negara hukum atau rechtsstaat berdasarkan perubahan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat 

UUD NRI 1945, maka dalam amandemen keempat pada tahun 2002 ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum.” Artinya, setiap pelaksanaan kegiatan kenegaraan harus berkiblat 

pada ketentuan hukum dengan prinsip supremasi hukum. Hal tersebut ditegaskan 

oleh Jimly Asshiddiqie bahwa dalam konsep Negara Hukum idealnya yang harus 

dijadikan ebagai panglima dalam dinamika kehidupan negara adalah Hukum yang 

sering diistilahkan sebagai “rule of law”.  

Menurut Julius Stahl, konsep rechtsstaat mencakup empat tujuan hukum. 

Pertama, Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua, pembagian 

Kekuasaan (trias politica). Ketiga, pemerintah yang berdasarkan Undang-undang. 

Keempat, peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan 

adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan 

istilah rule of law. Pertama, supermasi hukum (supremacy of law). Kedua, 

persamaan dimata hukum (equality before the law). Ketiga, proses peradilan yang 

adil (due process of law).
1
  

Sebagai negara hukum yang sangat memungkinkan terjadi perubahan 

hukum sesui dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Artinya, hukum harus 

menyesuikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah 

satu faktor terjadinya perubahan UUD NRI 1945. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) 

UUD NRI 1945 pra-amandemen dirumuskan dengan kalimat. “Kedaulatan di 

tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Setelah amandemen, ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 

                                                             
1
Marilang

1
, Hamsir

2
, Lomba Sultan

3
, Pengantar Ilmu Hukum, (Makassar: Alauddin Press, 

2006), hlm. 183. 
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dirubah menjadi, “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-undang Dasar”.
2
 

Rumusan pasal tersebut mempertegas bahwa kedaulatan tertinggi 

bersumber langsung dari rakyat. Kedua, kedaulatan tersebut harus dilaksanakan 

menurut ketentuan UUD NRI 1945. Ketiga, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat 

tidak terbatas pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akan tetapi semua 

lembaga negara yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah pelaksana 

langsung atau tidak langsung kekuasaan bersumber dari rakyat sesui dengan tugas, 

fungsi, dan wewenang dalam ketentuan UUD NRI 1945. Hal ini mengkonfirmasi 

bahwa Konstitusi tertinggi di negara Indonesia adalah UUD NRI 1945. Artinya, 

ketentuan UUD NRI 1945 adalah instrumen dasar atau kiblat yang menjadi salah 

satu landasan dalam menciptakan produk hukum dibawahnya. 

Namun, muatan norma yang terdapat pada UUD NRI 1945 masih umum 

dan cakupanya luas. Sehingga, perlu penafsiran untuk memanimalisir terjadinya 

dikotomi dan inkonsistensi terhadap makna pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 

sehingga berdampak pada tindakan yang bersifat abuse of power. Senada dengan 

hal tersebut Sucipto Rahardjo juga berpendapat bahwa Indonesia sebagai Negara 

yang menganut paham Eropa Continental Law dengan salah satu karakteristik 

adanya peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), maka penafsiran hukum 

akan menjadi hal yang vital atau penting untuk memanimalisir terjadinya paham 

multitafsir.
3
 

Mengenai hal penafsiran dan konstruksi konstitusi dikenal dengan istilah 

the interpretation of constitution baik secara original inten dan non-original inten 

merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konsititusi (MK) yang ditegaskan 

dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang diderivikasi dalam Pasal 10 ayat (1) 

Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang untuk menguji dan 

menilai konstitusonalitas suatu undang-undang. Artinya bahwa MK mempunyai 

                                                             
2
Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 158.  
3
Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2016), hlm. 158. 
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kewenangan secara atribusi untuk menilai apakah suatu Undang-undang 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan metode penafsiran atau interpretasi 

secara gramatikal, sejarah, sistematis, dan teologis.  

Erat kaitanya dengan penafsiran konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sebagai lembaga legislatif berdasarkan peraturan perudang-undangan 

mempunyai kewenangan dalam merancang dan membentuk undang-undang serta 

menafsirkan konstitusi (legislative review).
4
 Kemudian, hal itu ditegaskan dalam 

Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017. Bahwa salah 

satu kewenangan lembaga negara dalam merumusukan peraturan perundang-

undangan adalah membentuk open legal policy atau penjabaran konstitusi dalam 

undang-undang dengan UUD NRI 1945. 

Kewenangan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang diyakini 

oleh MK adalah hak mutlak tunggal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga 

kekuasaan atribusi (attributie van rechtsmacht) untuk membentuk undang-undang 

bersama presiden yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang 

diyakini oleh MK sebagai the guardian and the sole and the highest interpreter of 

the constitution (pengawal dan penafsir konstitusi). Hal inilah yang terjadi pada 

perumusan norma presidential thershold atau batasan dukungan dari DPR, baik 

dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus 

dicapai oleh parpol agar dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden 

Presiden.
5
 Mekanisme dan ketentuan syarat calon presiden dan wakil presiden 

dijelaskan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” 

Secara gramatikal atau tekstual, pasal tersebut memberikan peluang 

kepada parpol untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hal 

ini dikarenakan parpol sebagai pion dan kiblat pelaksanaan demokrasi di 

                                                             
4
Rosjidi Ranggawidjaja, Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Kontitusi, dalam skripsi 

Venu Fendabi tentang Penerapan Ambang Batas Presidensial sebagai Kebijakan Hukum Terbuka 

Dalam Pemilu di Indonesia, hlm. 3 
5
Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm. 19 
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Indonesia yang menghubungkan pemerintah (the state) dengan warga negara (the 

citizens).
6
 Penjelesan lebih lanjut mengenai persyaratan calon presiden dan wakil 

presiden terdapat pada Pasal 222 UU Pemilu, yang berbunyi:
7
  

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional 

pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 

Secara tekstual, pasal tersebut mempertegas dan memperjelas ketentuan 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tentang syarat calon presiden dan wakil 

presiden yang dimana, “Pasangan calon akan diusulkan oleh gabungan parpol 

yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh persen) suara sah secara nasional pada pelaksanaan 

Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Ketentuan inilah yang bersifat open legal 

policy yang menjadi faktor lahirnya istilah presidential threshold atau batasan 

pencalonan presiden dan wakil presiden.  

Sistem tersebut berawal dari ketentuan peraturan yang bersifat open legal 

policy. Sehingga, sistem ini dipercaya dapat menyederhanakan dan memanimalisir 

terjadinya multipartai di Indonesia. Ketika hal itu terjadi maka akan mencederai 

sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Maka dari itu perlu adanya 

penyederhanaan multipartai sebagai wadah atau tempat berkoalisi yang menjadi 

syara utama sistem presidential threshold. Ketika partai politik yang berasal dari 

keanekaragaman ideologi dan aspirasi tidak disederhanakan maka secara otomatis 

akan menghambat tugas dan fungsi pemerintah sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan. Sehingga, mekanisme sistem presidential thresholad adalah 

salah satu upaya mengkonkritkan koalisi atau penyederhaan parpol secara materil 

antar parpol sebagai bentuk aspirasi parpol dalam mempersiapkan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden.  

                                                             
6
Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, 

Jurnal Yuridis, Volume 2 Nomor 1 (September, 2017), hlm. 18-19. 
7
Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
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Berangkat dari hal tersebut, penulis menemukan masalah pada Pasal 222 

UU Pemilu pada subtansi pasal tersebut memberikan instrumen bahwa pasangan 

calon presiden dan wakil presiden akan diusulkan oleh parpol atau koalisi parpol 

yang telah memenuhi standarisasi pencapaian kursi paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah 

nasional pada pemilu sebelumnya. Sehingga, hal ini cenderung melimitasi dan 

dinilai tidak demokratis berdasarkan ketentuntuan undang-undang yang berlaku. 

Maka, bab terakhir penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang 

efektif terkait syarat dan ketentuan presidential threshold agar tetap sesui dengan 

prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan 

mengkaji tentang Presidential Thershold Sebagai Open Legal Policy Dalam 

Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ditetapkan suatu 

pokok masalah yaitu bagaimana sistem presidential threshold sebagai open legal 

policy dalam pemilihan umum di Indonesia ditinjau dalam perspektif hukum 

islam? Adapun dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem presidential threshold sesui dengan kaidah-kaidah Open 

legal policy di Indonesia? 

2. Mengapa sistem presidential threshold dianut dalam pemilihan umum di 

Indonesia? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam wilayah siyasah syariyyah 

terhadap sistem presidential threshold? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan  

Agar uraian skripsi lebih terarah dan jelas makna kata yang dimaksud 

dalam judul, maka perlu adanya penjelesan dan batasan makna dari judul skripsi 

sehingga tidak menimbalkan open to interpretation atau multitafsir dari pembaca:  

1. Presidential Threshold 

Istilah sistem presidential threshold sejatinya tidak dijelaskan secara 

terminologi dalam bahasa hukum. Namun, dalam secara etimologi dalam 
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kamus besar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dapat membantu 

menerjemahkan dua kata yang berbeda arti dan maknanya. Pertama, istilah 

presidential dalam bahasa Inggris berasal dari kata president dapat diartikan 

sebagai kepala Negara (presiden). Sedangkan, threshold dapat diartikan 

sebagai ambang batas atau ambang pintu. Berangkat dari dua kata tersebut, 

dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa sistem 

presidential threshold adalah sistem ambang batas presiden atau sederhanya 

batas untuk menjadi presiden yang dapat diterima dan ditoleransi.
8
  

Hal tersebut senada dengan pendapat Sigit Pamungkas dalam jurnal 

Perihal Pemilu, adalah standarisasi dukungan yang harus dicapai pada 

lembaga legislatif, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau 

jumlah perolehan kursi (seat) yang harus dicapai untuk dapat mengusukkan 

calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan penjelesan tersebut, sistem 

presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) 

penafsiran Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem 

presidensial di Indonesia melalui penyederhanaan parpol sehingga tidak 

adanya sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Terkait 

presidential threshold akan menciptakan iklim baik antara pemerintah dan 

lembaga legislatif dalam hal mengambil kebijakan.  

2. Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka) 

Adalah sebuah istilah yang lahir dari perkembangan kata kebijakan 

hukum (legal policy) secara terminologi diartikan sebagakan kebijakan negara 

melalui lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan (authority) untuk 

memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan yang 

dicita-citakan (ius constituendum). Sama dengan proses pembentukan undang-

undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif yang merupakan proses hukum 

dan proses politik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
9
 

                                                             
8
I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia (Bali: Universitas Udayana, 2013), hlm. 9 
9
Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Badan Penyediaan, Bahan Kuliah Program 

Studi Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 13 
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Diharapkan setiap pembentukan produk hukum harus dilaksanakan secara 

demokratis sehingga hukum yang dihasilkan bersifat responsif.
10

  

Dalam praktiknya istilah legal policy akan berubah makna secara 

subtansi jika ditambahkan frasa open (terbuka). Secara subtansi, open legal 

policy tidak jauh berbeda dengan istilah kebijakan hukum (legal policy) 

namun lahirnya open legal policy tersebut secara praktis telah mendikotomi 

materi muatan yang diatur oleh pembentuk undang-undang dan materi muatan 

yang harus konsisten dengan mandat norma ketentuan yang lebih tinggi dan 

tidak dapat ditafsirkan selain dari pada yang telah ditentukan.  Berdasarkan hal 

tersebut, open legal policy adalah ketentuan atau kebijakan hukum terbuka 

dimana proses pembentukannya oleh lembaga atau instansi negara yang 

berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan mandat norma 

dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Sehingga, tidak ada hal yang 

bertentangan. Dalam skripsi ini, open legal policy sebagai kiblat dalam 

penentuan sistem presidential threshold. 

3. Pemilihan Umum (Pemilu) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI, yang berbunyi: 

“Pemilihan umum adalah kegiatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”. Kemudian diderivikasi melalui Pasal 1 ayat (1) 

UU Pemilu: “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 

legislatif dan eksekutif, yang dilaksanakan berdasarkan asas LUBER-JURDIL 

yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
11

 

Berdasarkan penjelesan tersebut, pemilihan umum adalah kegiatan 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) sebagai 

interpretasi dari demokrasi secara konkrit melalui proses pemilihan umum 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

 

                                                             
10

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 

hlm. 10. 
11

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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4. Siyasah Syar’iyyah 

Siyasah Syar‟iyyah sebaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab 

Khallaf, adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara yang 

berbasis Islam dengan cara menjamin terealisasinya kemashlahatan dan 

terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan dan prinsip-

prinsip syari‟at yang umum., meskipun tidak sesui dengan pendapat mujtahid. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Abdur Rahman Taj, bahwa Siyasah 

Syar‟iyyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan 

mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari‟at dan sesui 

dengan dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan tujuan yang bersifat 

kemasyarakatan, sekalipun itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash-

nash tafshili yang juz‟i dalam Al-Qur‟an dan Sunnah.
12

 

Berdasarkan klasifikasi pada judul skripsi, maka dapat diketahui 

bahwa ruang lingkup pembahasan pada skripsi ini tentang kesesuian sistem 

presidential threshold dengan ketentuan open legal policy dikaji dalam 

perspektif Siyasah Syar‟iyyah. Sehingga, pada akhir skripsi penulis akan 

menyampaikan solusi yang efektif untuk menurunkan syarat presidential 

threshold  sesui dengan ketentuan dan dasar-dasar syari‟at secara universal 

dalam mewujudkan negara yang demokratis.  

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana bagaimana 

sistem presidential threshold sebagai open legal policy dalam pemilihan umum di 

Indonesia ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Agar pembahasan tersebut lebih 

fokus terhadap pokok kajian maka dalam penulisan skripsi ini, dilengkapi dengan 

beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Marilang, Hamsir, dan Lomba Sultan, dalam bukunya “Pengantar Ilmu 

Hukum”. Mengembangkan teori Julius Stahl tentang konsep rechtsstaat 

yang mencakup empat tujuan hukum. Pertama, Perlindungan terhadap 

                                                             
12

Usman Jafar, Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 

Ketatanegaraan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 46 
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hak-hak asasi manusia. Kedua, pembagian Kekuasaan (trias politica). 

Ketiga, pemerintah yang berdasarkan Undang-undang. Keempat, peradilan 

tata usaha negara. Kaitanya dengan negara hukum dalam konsep rule of 

law A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara 

Hukum yang disebutnya dengan istilah rule of law. Pertama, supermasi 

hukum (supremacy of law). Kedua, persamaan dimata hukum (equality 

before the law). Ketiga, proses peradilan yang adil (due process of law). 

Dalam skripsi ini sangat erat kaitanya dengan konsepsi dan gagasan negara 

hukum karena sistem presidential threshold adalah klasifikasi dari negara 

hukum yakni pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan 

persamaan dimata hukum (equality before the law). 

2. Miriam Budiardjo dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi 

Revisi” dalam buku ini membahas dan mengkaji secara rinci tentang 

pembagian kekuasaan secara vertical dan horizontal antara lembaga 

legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Hal tersebut menjadi 

sub penting dalam pembahasan skripsi ini terutama dalam mengkaji fungsi 

dan wewenang lembaga legislatif, Kelemahan buku ini adalah kata yang 

digunakan bersifat umum dan cukup sulit dipahami. Karena, kalimatnya 

tidak langsung kepada subtansi. Sehingga, butuh ketelitian yang ekstra 

untuk mengkaji buku ini agar bisa memahaminya. 

3. Prof Mahfud dalam bukunya “Politik Hukum Di Indonesia”, dalam buku 

ini membahas tentang hubungan hukum dan politik, konfigurasi politik, 

dan sejarah pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. kaitanya dengan 

penelitian ini, konsep presidential threshold adalah suatu kebijakan hukum 

terbuka atau open legal policy yang merupakan kewenangan lembaga 

legislatif untuk menafsirkan ambang batas pemilu dalam Pasal 22 E UUD 

NRI 1945 yang diderivikasi dalam Pasal 222 UU Pemilu. Dalam buku ini 

mempertegas bahwa suatu kebijakan hukum harus dilaksanakan secara 

demokratis sehingga produk hukum nantinya bersifat responsif. Apabila 

tidak dilaksanakan secara demokratis maka produk hukumnya akan 

bersifat ortodoks. Terkait presidential threshold peneliti menilai bahwa 
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ada pembatasan bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri 

sebagai presiden dan wakil presiden. Kelemahan dari buku ini tidak 

menjelaskan sistem presidential threshold secara terperinci. Hanya 

membaca konfigurasi politik.  

4. Ni‟matul Huda dalam bukunya “Hukum Tata Negara Indonesia Edisi 

Revisi” pada BAB VII membahas tentang demokrasi di Indonesia. 

dimana, poin pembahasannya adalah konsepsi demokrasi, sistem dan 

praktik demokrasi di Indonesia, dan sistem pelaksanaan Pemilu di 

Indonesia. dalam buku ini mempertegas tentang pelasanaan demokrasi 

konstitusional yang sesui dengan sistem rechtsstaat dan rule of law. 

Kekurangan dari buku ini tidak menjelaskan demokrasi konstitusional 

seperti apa yang dimaksud. Padahal peniliti mengkaji dari segi normatif 

dan material positivisme bahwa demokrasi konstitusional adalah 

representatasi dari kedaultan tertinggi yang berada di tangan rakyat yang 

ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. Namun, dalam buku ini 

hantya menjelaskan secara umum mengenai konsepsi demokrasi dari 

aspek historis.  

5. Ridwan dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” pada BAB I yang 

menjelaskan tentang konsep dasar negara hukum, tugas-tugas pemerintah 

dalam negara hukum, dan kewenangan lembaga tinggi negara sesui 

dengan undang-undang. Namun dalam buku ini menjelaskan tentang 

konsepsi dan gagasan negara hukum secara eksplisit dan hanya mengkaji 

diwilayah definitif secara universal. Sehingga, ada beberapa teori-teori 

yang terbantahkan secara normatif.  

6. Usman Jafar dalam bukunya “Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah 

dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam” pada BAB II tentang fiqh siyasah 

dan ruang lingkup pembahasan yang membahas tentang objek kajian dan 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah yang sangat erat dengan judul penelitian. 

Namun, untuk melengkapi pembahasan dari perspektif fiqh siyasah 

penulis mengkolaborasi dengan buku Muhammad Ramadhan yang 

berjudul “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah” 
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yang membahasa secara eksplisit tentang fiqh siyasah dan pembagian 

menurut praktisnya dalam konteks negara hukum. 

7. Jumadi dalam bukunya “Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-

undangan terdapat dalam BAB III tentang pengaturan (regulasi) dan asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. kaitanya 

dengan skripsi ini adalah UU Pemilu apakah proses pembentukan undang-

undang tersebut telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, prinsip dasar penyusunan peraturan 

tersebut, dan prinsip dalam penerapan peraturan tersebut. Karena, penulis 

menemukan pasal yang bersifat open legal policy dalam UU Pemilu. 

Sehingga, dalam skripsi ini dibahas secara detail terkait prinsip dalam 

menerapkan hukum yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai 

demokrasi.  

E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian 

kepustakaan), yakni penelitian yang menekankan sumber informasinya dari 

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

literatur yang berkaitan dengan objek kajian di bidang hukum tatanegara.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam melihat segala 

aspek hukum tertulis dan segala kebijakan hukum. 

b. Pendekatan teologi atau syar‟i adalah pendekatan dengan melihat 

beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dan telah diterapkan dalam 

Islam secara keseluruhan.  

3. Sumber Data  

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum sekunder yang 

berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, 

naskah sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya.  

Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan 

sebagai berikut: 
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a. Sumber data primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-

masalah yang akan diteliti yaitu Pasal 222 UU Pemilu.  

b. Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer. Misalnya Al-Qur‟an, Hadits, UUD 1945, 

UU, jurnal, karya ilmiah dari para ilmuan hukum tata negara Islam dan 

lain sebagainya. 

c. Sumber data tersier merupakan dokumen data yang memberikan 

tentang hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, 

ensiklopedia, majalah dalam lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian kepustakaan (library research), penulis mengumpulkan 

data melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-

undangan yang ada hubungannya dengan materi penelitian.  

5. Teknik Pengolahan Data  

  Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 

yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 

dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 

diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah 

penelitian. 

b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 

dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi 

efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak 

berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini 

kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun 

bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data 

tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih 

sesuai dengan pembahasan. 
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c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data 

yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 

permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang 

berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari 

sumber bacaan. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun ujuan yang ingin dicapai dalam ini antara lain adalah: 

a. Untuk memahami sistem presidential threshold sesui dengan kaidah-

kaidah open legal policy di Indonesia.  

b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam wilayah siyasah 

syariyyah terhadap sistem presidential threshold. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

  Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan 

hukum tatanegara, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji 

lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia 

hukum, terutama hukum Islam, mengenai presidential threshold Sebagai 

open legal lolicy dalam Pemilu di Indonesia perspektif hukum Islam 

b. Kegunaan Praktis  

  Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

rekomendasi terkait pelaksanaan Pemilu yang akan datang sesui dengan 

sistem presidential threshold yang relevan dengan kaidah open legal 

policy. Sehingga, menepis asumsi masyarakat bahwa sistem presidential 

threshold bersifat tidak demokratis.  
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BAB II 

PRESIDENTIAL THRESHOLD 

 

A. Pengertian Presidential Threshold 

Dalam literatur ilmu hukum dan ilmu politik tidak menjelaskan secara 

terminology istilah presidential threshold namun dalam oxford dictionary, black 

law dictionary, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah presidential 

threshold berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut berasal dari dua kata, yakni 

presidential dan threshold. Secara etimologi, frasa presidential menurut oxford 

dictionary memiliki arti “relating to a president or presidency”.
13

 Sederhananya 

dapat dipahami berkaitan dengan presiden. Sedangkan frasa threshold memiliki 

arti “the still of a doorway”; “the entrance to a house or building”. “any place or 

point of entering or beginning.” Secara sederhana dapat diartikan sebagai batasan-

batasan dari sebuah kompetisi.
14

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan threshold atau 

batasan pencapaian sebagai jenjang limitasi yang bersifat tidak memaksa artinya 

dapat diterima atau ditoleransi.
15

 Dalam black law dictionary istilah presidential 

berasal dari frasa president yang dimana diartikan sebagai kepala pemerintahan 

dari suatu negara yang berbentuk demokrasi dan threshold diartikan sebagai 

ambang batas atau batasan pintu. Threshold atau dalam Bahasa Indonesia dikenal 

dengan istilah ambang batas yang diadopasi dalam sistem pemilu sebagai batasan 

jumlah suara (ballot) dan kursi (seat) pada sistem perwakilan proporsional. Pada 

awalnya, threshold dijadikan sebagai kompetensi dasar dalam melihat kompetisi 

partai politik untuk berjuang menduduki kursi dalam sistem pemilu proporsional. 

Sistem proporsional (proportional system) adalah sistem pemilihan yang 

memperhatikan keseimbangan dari jumlah penduduk dan formula perolehan kursi 

                                                             
13

Oxford Dictionary, diakses pada 1 Juli 2020 
14

Dictionary.com, diakses pada 1 Juli 2020 
15

Kemendikbud, Ambang Batas, diakses pada 1 Juli 2020 
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partai di daerah pemilihan (district magnitude) dengan metode kouta.
16

 Dimana, 

sistem pemilihan proporsional berupaya menciptakan badan perwakilan yang 

mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik. 

Dalam sistem threshold semakin tinggi besaran daerah pemilihan, maka semakin 

rendah presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin 

rendah besaran daerah pemilihan, maka semakin besar presentase perolehan suara 

untuk mendapatkan kursi.
17

 

Secara terminologi atau istilah sistem presidential threshold adalah 

batasan pencapaian kursi dan suara minimal parpol atau gabungan parpol dalam 

pelaksanaan pemilu anggota legislatif untuk dapat mengusulkan capres dan 

cawapres. Sistem presidential threshold atau batasan pencalonan presiden dan 

wakil presiden pertama kalinya diterapkan tahun 2004 pada pemilu presiden dan 

wakil presiden.
18

 Penulis berpendapat, bahwa sistem presidential threshold adalah 

sistem minimum batasan minimum formulasi suara (ballot) dan formulasi kursi 

(seat) dari partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan 

calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Senada dengan 

pendapat sigit pamungkas, sistem presidential threshold adalah regulasi yang 

bersifat standarisasi dukungan dari lembaga legislatif, baik dari dukungan suara 

atau perolehan kursi yang harus dicapai oleh parpol atau gabungan parpol untuk 

dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. 

Dalam sistem pemilu di Indonesia terdapat beberapa sistem threshold. 

Salah satunya adalah sistem parliamentary threshold yang berkaitan dengan 

minimum barrier atau batasan formulasi suara minimal parpol dalam pemilu 

lembaga legislatif untuk diikut sertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR 

yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2009. Secara subtansi, antara kedua sistem 

tersebut dibentuk untuk menciptakan elektabilitas kepartian dan memanimalisir 

                                                             
16

Jose Antonio Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, (New York: 

Cambridge, 2007), hlm. 7-8. 
17

Dwi Rianisa Mausili, Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government 

System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System, Jurnal Bappenas,Volume 2 

Nomor. 1, (Maret, 2019), hlm. 3 
18

Abdurrohman, Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Imam Al-

Mawardy, dalam Tesis (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya). hlm. 64.   
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terjadinya multipartai sebagai bentuk perwujudan amanat UUD NRI 1945 dalam 

upaya memaksimalkan dan menjaga elektabilitas sistem presidensil yang di anut 

berdasarkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan ketentuan undang-undang.
19

 

Implementasi nilai-nilai demokrasi tersebut diadopsi dalam penerapan 

sistem presidential threshold yang terapkan pada pemilu sebagai representasi 

“kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat” yang dijalankan menurut undang-

undang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Awalnya, mengenai 

pencalonan presiden dan wakil presiden berkiblat pada ketentuan Pasal 6A ayat 2 

UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum 

dilaksanakan pemilu”. Artinya, setiap calon presiden dan wakil presiden harus 

melalui pintu koalisi parpol atau memiliki “tunggangan” parpol dan menutup 

akses jalur pencalonan tunggal seperti jalur independen (perseorangan).
20

  

Sebagai negara yang menganut hukum eropa kontinental yang menjunjung 

tinggi hak asasi manusia salah satunya yakni asas kedaulatan rakyat yang 

dituangkan oleh the founding fathers dalam ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD NRI 

1945 sangat jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi karena secara 

“gamblang” membatasi dan bahkan menutup hak-hak politik warga negara untuk 

mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Padahal menurut 

teori demokrasi oleh Franz Magnis Suseno, salah satu karakteristik negara yang 

menerapkan sistem demokrasi adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia yang 

telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.
21

 Artinya, sebagai negara 

demokrasi harus menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga Negara 

salah satunya adalah hak untuk dapat maju dalam pelaksanaan pemilu anggota 

legislatif atau eksekutif.  

Pandangan hukum tatanegara Indonesia secara legal normatif, bahwa 

ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sejatinya bersifat inkonsitensi dengan 
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undang Dasar Republik Indonesia 1945, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 419. 
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Ni‟matul, Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia 

Pasca Reformasi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 160. 
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norma diatasnya. Dalam gagasan negara hukum berdasarkan Stufen Theory (teori 

berjenjang) dari Hans Kelsen, dalam membentuk suatu norma baru suatu 

keharusan memperhatikan penjabaran norma yang lebih rendah terhadap norma 

yang lebih tinggi secara konsisten dan tidak bertentangan.
22

 Senada dengan teori 

Hans Kalsen, jika dikawainkan dengan teorinya Hans Nawiasky (murid Hans 

Kelsen), maka legal position (kedudukan) UUD NRI 1945 dikategorikan sebagai 

staatgrundgesetz atau aturan dasar. Sedangkan, UUD NRI 1945 dikategorikan 

sebagai staatfundamentalnorm (norma dasar). Sehingga, secara hierarki berkiblat 

pada stuffen theory dari Hans Kalsen, bahwa kedudukan staatgrundgesetz lebih 

rendah dari staatfundamentalnorm.
23

 

Sistem presidential threshold pada prinsipnya adalah tafsiran lanjutan dari 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dimana secara gramatikal, bahwa dengan 

adanya ketentuan tersebut akan membuka peluang kepada semua parpol untuk 

dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi standarisasi 

perolehan suara. Sebab, parpol adalah jembatan bagi negara (stete) dan warga 

(citizens). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai 

penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Namun, peneliti 

menilai bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 akan membatasi hak demokrasi 

warga negara secara konstitusionalitas karena setiap calon presiden dan wakil 

presiden harus ditunggangi oleh partai politik atau beberapa partai politik peserta 

pemilu dan menutup jalan bagi calon presiden dan wakil presiden yang naik 

secara independen.  

Dalam hal tersebut, secara eksplisit sistem presidential threshold 

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi:
24

  

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 
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memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional 

pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 

Secara subtansial ketentuan tersebut menjelaskan secara implisit bahwa 

presidential threshold adalah suatu sistem yang berkaitan standarisasi pencalonan 

yakni harus memperoleh kursi minimum 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara 

nasional.  

Senada dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, presidential threshold atau 

dapat diartikan sebagai pengaturan standarisasi atau batasan pencalonan presiden 

dan wakil presiden merupakan sesuatu hal yang mutlak dilaksanakan pada pemilu 

dengan tujuan untuk memanimalisir terjadinya multipartai di Indonesia. karena, 

pada intinya presiden dan wakil presiden sangat membutuhkan dukungan secara 

mayoritas diparlemen. Sebaliknya jika pasangan presiden dan wakil presiden 

kurang mendapatkan dukungan (decisive) dari anggota legisilatif. Maka akan 

mencederai dan menganggu jalanya roda pemerintahan dimasa yang akan datang. 

Sehingga, dengan adanya sistem presidential threshold diharapkan akan mampu 

menjamin percepatan penyederhanaan formulasi parpol pada pemilu yang akan 

datang.
25

 

B. Sejarah Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia  

Pemilihan umum adalah salah satu representasi dari sistem demokrasi 

yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Schumpeter bahwa 

pemilu adalah demokrasi procedural yang memfasilitasi kompetisi para aktor-

aktor politik untuk meraih kekuasaan melalui pratisipasi politik masyarakat 

sebagai perwujudan dari hak sosial dan politik dalam kovenan internasional hak 

asasi manusia.
26

 Sehingga perlu ada kebijakan dan aturan untuk melahirkan 

pemimpin yang berkualitas sesui dengan keinginan dan harapan rakyat, salah 
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satunya adalah sistem presidential threshold batasan pencalonan presiden dan 

wakil presiden pada pemilu.
27

 

Menurut Prof Mahfud MD, aturan hukum adalah hasil dari konfigurasi 

politik, oleh karena itu hukum adalah produk politik dalam persepktif das sein. 

Secara legal policy atau kebijakan politik hukum merupakan suatu upaya 

rekonstruksi atau perbaikan suatu hukum yang lama dengan hukum yang baru 

untuk mencapai tujuan negara.
28

 Dalam praktik politik hukum tergambar jelas 

dalam sistem presidential threshold yang merupakan batasan pencalonan presiden 

dan wakil presiden pada kontestasi pemilu. Sistem presidential threshold pertama 

kali di anut pada pemilu tahun 2004 sampai pada tahun 2019.  

Pelaksanaan pemilu tahun 2004 masih dilakukan 2 (dua) tahap. Tahap 

pertama, yakni pemilihan anggota lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. Tahap kedua, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Setelah tahun 2014 ditandai dengan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 maka 

proses pemilu dilakukan secara bersamaan dalam hal pemilihan lembaga legislatif 

dan lembaga eksekutif secara langsung dengan sistem presidential threshold. 

Berikut sejarah pengaturan sistem presidential threshold dalam sistem pemilihan 

umum di indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel.1  

Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 

Pasal 5 ayat (4) 

UU No. 23 Tahun 

2003 tentang 

Pemilihan umum 

Presiden dan 

Wakil Presiden. 

 

Pasal 9 UU No. 

42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan 

umum Presiden 

dan Wakil 

Presiden 

 

Pasal 9 UU No. 42 

Tahun 2008 

tentang Pemilihan 

umum Presiden dan 

Wakil Presiden 

 

 

Pasal 222 UU 

No. 7 Tahun 

2017 tentang 

Pemilu 
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“Pasangan Calon 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

hanya dapat 

diusulkan oleh 

parpol atau 

gabungan parpol 

yang memperoleh 

Sekurang-

kurangnya 15% 

dari jumlah kursi 

DPR atau 20% 

dari perolehan 

suara sah secara 

nasional dalam 

Pemilu Anggota 

DPR” 

“Pasangan Calon 

diusulkan oleh 

Partai Politik atau 

Gabungan Partai 

Politik peserta 

pemilu yang 

memenuhi 

persyaratan 

perolehan kursi 

paling sedikit 

20% dari jumlah 

kursi DPR atau 

memperoleh 25% 

dari suara sah 

nasional dalam 

Pemilu anggota 

DPR, sebelum 

pelaksanaan 

Pemilu Presiden 

dan Wakil 

Presiden.” 

“Pasangan Calon 

diusulkan oleh 

Partai Politik atau 

Gabungan Partai 

Politik peserta 

pemilu yang 

memenuhi 

persyaratan 

perolehan kursi 

paling sedikit 20% 

dari jumlah kursi 

DPR atau 

memperoleh 25% 

dari suara sah 

nasional dalam 

Pemilu anggota 

DPR, sebelum 

pelaksanaan 

Pemilu Presiden 

dan Wakil 

Presiden”. 

“Pasangan 

Calon diusulkan 

oleh Partai 

Politik atau 

Gabungan Partai 

Politik Peserta 

Pemilu yang 

memenuhi 

persyaratan 

perolehan kursi 

paling sedikit 

20% dari jumlah 

kursi DPR atau 

memperoleh 

25% dari suara 

sah secara 

nasional pada 

Pemilu anggota 

DPR 

sebelumnya” 

  

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat dilihat pertama kali diterapkan 

sistem presidential threshold pada pemilu tahun 2004 secara langsung dipih oleh 

rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2004. Ketentuan tersebut ditegaskan 

dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden yang berbunyi: “Pengusulan calon presiden dan wakil presiden hanya 

dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang terdiri dari 15% (lima 

belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah 

pemilu DPR”. Pemilu tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasangan capres dan 

cawapres:
29

 1) Wiranto-Salahuddin diusulkan oleh gabungan parpol antara lain 

partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki akumulasi 

32,72% (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua persen) kursi di DPR serta 

memperoleh 32,15% (tiga puluh dua koma lima belas persen)  suara nasional; 2) 

Megawati-Hasyim diusulkan oleh gabungan parpol antara lain Partai Demokrat 

dan PDS yang memiliki akumulasi 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas 

                                                             
29
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persen) kursi di DPR serta memperoleh 20,66% (dua puluh dua koma enam puluh 

enam persen) suara nasional; 3) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo diusulkan 

oleh gabungan parpol antara lain oleh PAN, PBR, PKS, PNBK, dan PSI yang 

memiliki 12,19% (dua belas koma sembilan belas persen) kursi di DPR serta 

memperoleh 13,78% (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) suara nasional; 

4) SBY-JK di diusulkan oleh gabungan parpol antara lain Partai Demokrat, Partai 

Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang memiliki 

akumulasi 12,18% (dua belas koma delapan belas persen)  kursi di DPR serta 

memperoleh 11,33% (sebelas koma tiga puluh tiga persen) suara secara nasional; 

5) Hamzah Haz-Agum Gumelar dicalonkan oleh PPP yang memiliki 10,55% 

(sepuluh koma lima puluh lima persen) kursi di DPR serta memperoleh 8,15% 

(delapan koma lima belas persen) suara secara nasional yang dilaksanakan pada 

tanggal 4 April 2004 sebelumnya. Hasil pemilihan umum ini dimenangkan oleh 

pasangan SBY-JK dengan persentase perolehan suara sebanyak 60,62% (enam 

puluh enam koma enam puluh dua persen) dari jumlah 150.644.184 orang pemilih 

terdaftar pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dilaksanakan 

pada tanggal 20 September 2004. 

Kedua, pemilu 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 

2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menegaskan bahwa mekanisme 

pengusulan pasangan calon harus memenuhi standarisasi dukungan parpol paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima 

persen) suara sah dari beberapa provinsi.
30

 Pemilu yang dilaksanakan tertanggal 8 

Juni 2009 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan capres dan cawapres, yaitu: 1) 

Megawati-Prabowo diusulkan oleh 2 (dua) gabungan parpol dengan akumulasi 

21,6% (dua puluh satu koma enam persen) kursi atau 18,49% (delapan belas koma 

empat puluh Sembilan) suara secara; 2) SBY-Budiono yang diusulkan oleh  5 

(lima) gabungan parpol yang memiliki akumulasi 56,08% (lima puluh enam koma 

nol delapan persen) kursi atau 45,00% (empat puluh lima persen) suara secara 

nasional; 3) JK-Wiranto yang diusulkan oleh 2 (dua) gabungan parpol yang 
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memiliki akumulasi 22,32% (dua puluh dua koma tiga puluh dua persen) kursi 

atau 18,22% (delapan belas koma dua puluh dua persen) suara nasional. 

Ketiga, pelaksanaan sistem presidential threshold pemilu tahun 2014. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi: “Pengusulan calon presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu 

yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 

suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”. Pemilu presiden dan wakil 

presiden dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut diikuti oleh 2 (dua) 

pasanggan calon presiden dan wakil presiden, yaitu: 1) Prabowo Subianto dan 

Hatta Rajasa yang dicalonkan oleh 5 (lima) gabungan partai politik yang terdiri 

dengan akumulasi 47,47% (empat puluh tujuh koma empat puluh tujuh persen) 

kursi di DPR; 2) Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dicalonkan oleh  4 (empat) 

gabungan dengan akumulasi 39,96% (tiga puluh Sembilan koma ssembilan puluh 

enam) kursi di DPR pada Pemilu Anggota DPR.   

Terakhir, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dalam memilih lembaga 

legislatif dan lembaga eksekutif berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang 

berbunyi: “Pengusulan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 

politik dan gabungan politik yang memenuhi persyaratan  perolehan kursi paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 

puluh lima persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 

sebelumnya”. Pemilu 2019 dilaksanakan tertanggal 17 April 2019 yang diikuti 

oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni: 1) Pasangan 

Jokowi dan Ma‟ruf Amin yang diusulkan oleh 10 (sepuluh) yang memiliki 

akumulasi 63,62% (enam puluh tiga koma enam puluh dua persen) kursi DPR; 2) 

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang diusulkan oleh 6 (enam) 

gabungan dengan akumulasi 36,38% (tiga puluh enam koma tiga puluh delapan) 

kursi pada Pemilu Anggota DPR. 

Dalam pelaksanaan pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 

2019 terdapat perbedaan sistematika pelaksanaan. Dimana, pada pemilu 2004 
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sampai pemilu 2014 dilaksanakan secara dua tahap. Sedangkan, pada pemilu 

tahun 2019 dilaksanakan serentak. Menurut analisis penulis, bahwa konfigurasi 

politik hukum berkaitan dengan presidential threshold adalah perihal batasan 

pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan undang-undang 

yang berlaku. Sistem ini merupakan praktik anomali politik melalui sistem 

presidential threshold. Sehingga, dalam pemilu serentak tahun 2019 merupakan 

revitalisasi pemilu di Indonesia. 
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BAB III 

KONSEP PRESIDENTIAL THRESHOLD 

 

A. Kaidah Open legal policy dalam Pemilihan Umum di Indonesia 

Prof.mahfud MD dalam bukunya “Politik hukum di Indonesia”, open legal 

policy (kebijakan hukum terbuka) merupakan mekanisme pembentukan suatu 

hukum baru yang tidak bertentangan dengan peraturan lainya. Pembentukan 

hukum tersebut dalam teori politik hukum adalah suatu proses pembentukan 

hukum atau rekonstruksi hukum berdasarkan pada situasi dan kondisi dalam 

kehidupan.
31

 Penulis menganalisis, bahwa pembentukan hukum adalah bagian 

dari suatu kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan sangat jelas dipengaruhi 

oleh siapa yang membuat kebijakan atau dapat ditafsirkan warna kebijakan 

tersebut sebagaian besar sama dengan warna yang membuat kebijakan. Proses 

melahirkan suatu kebijakan terdapat peran politik hukum yang sangat menentukan 

kemana arah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, secara das sein bahwa Politik 

determinan atas hukum. Hal tersebut memberikan instrumen bahwa politik dan 

hukum tidak dapat dipisahkan. 

Eksistensi hukum tanpa kekuasaan yang melatarbelakanginya membuat 

hukum menjadi mandul, sedangkan kekuasaan yang diatur oleh hukum adalah 

masyarakat yang merupakan obyek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari 

kekuasaan.”
32

 Penulis, menilai bahwa politik dan hukum tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Sehingga, tidak heran setiap produk hukum yang dihasilkan hanya 

sebagaian kecil menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum. 

Hal tersebut memberikan instrumen bahwa antara politik dan hukum tidak 

dapat dipisahkan, ibarat tulang dan kulit yang tidak dapat dipisahkan. Karena, 

sejatinya hukum lahir dari kekuasaan politik. Senada dengan hal tersebut, Daniel 

S. Lev, prosedur membuat rancangan suatu hukum berkiblay pada konsepsi dan 
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struktur kekuasaan. Artinya, hukum adalah alat politik.
33

 Perlu diketahui bahwa 

setiap kekuasaan tidak semua dapat membentuk suatu kebijakan, karena itu hal 

utama yang harus dimiliki oleh penguasa adalah legalitas kewenangan untuk dapat 

membentuk suatu kebijakan.  

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering 

disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 

dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah” (the rule and the ruled).
34

 

Kewenangan merupakan istilah yang sering digunkana dalam lapangan 

hukum publik, khususnya pada bidang kajian Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi Negara. Istilah kewenangan atau wewenang pada umumnya 

dipergunakan dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan, sebagai lawan dari 

istilah “hak” dalam hukum privat atau subjectif right. Prajudi Admo Sudirdjo 

menyatakan, “bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua 

tindakan di dalam hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan 

dalam lapangan hukum privat disebut hak.
35

 

Kewenangan (authority, gezag, yurisdiksi) adalah suatu kekuasan yang 

bersifat formal, baik secara personality atau individu tertentu maupun terhadap 

suatu bidang pemerintah secara bulat, yang berasal dari legislatif atau kekuasaan 

pemerintah Pengertian wewenang menurut HR Stout, “Sebagai keseluruhan 

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subyek hukum publik.
36
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Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
37

 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang 

dimiliki oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif adalah 

kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainya, yaitu: 

hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan.
38

 

Dalam pembuatan kebijakan hukum dikenal dengan istilah hukumnya 

yakni Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 20 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan dibahas oleh 

Presiden untuk mendaptkan persetujuan bersama”.
39

 Artinya, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) sebagai representasi dari lembaga legislatif memiliki legislative 

power (kekuasaan legislatif) dalam membentuk, menetapkan, dan memiliki 

kewenangan melakukan legislative review suatu peraturan perundang-undangan.
40

 

Kaitanya dengan pembentukan hukum dikenal dengan istilah open legal policy 

atau kebijakan hukum terbuka yakni suatu proses law making kegiatan pengkajian 

atau penjabaran konstitusi dalam undang-undang dengan UUD NRI 1945. 

Kewenangan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang diyakini 

oleh mahkamah konstitusi adalah hak mutlak tunggal DPR dan merupakan 

kekuasaan atribusi (attributie van rechtsmacht) sebagai lembaga yang memikik 

fungsi legislasi yang diyakini oleh mahkamah konstitusi sebagai the guardian and 

the sole and the highest interpreter of the constitution (lembaga pengawal 

konstitusi).
41

 Mekanisme pembentukan open legal policy adalah suatu keranga 

(frame) politik hukum (legal policy) yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan 

dalam merancang dan menafsirkan suatu produk hukum yang bersifat 
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multitafsir.
42

 Artinya, setiap arah kebijakan hukum berkiblat pada pemangku 

kebijakan tersebut.
43

 

Mengenai open legal policy dalam norma dasar yakni Konstitusi memang 

tidak diatur secara eksplisit tentang konstituisionalitas kebijakan publik yang 

memberikan instrument bahwa setiap pembentukan kebijakan hukum terbuka 

merupakan kewenangan dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. 

Mekanisme yang digunakan untuk menjabarkan tafsiran konstitusional peraturan 

perundang-undangan adalah dengan mempertimbangkan tujuan bernegara yang 

tertuang dalam sila-sila pancasila dan dasar negara yakni undang-undang dasar. 

Sehingga, benang merahnya adalah open legal policy adalah kewenangan legislasi 

DPR.  

Mengkaji tentang kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

tidak terlepas dari konsepsi dan gagasan negara Indonesia sebagaimana yang 

ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, 

yang berbunyi: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Artinya, segala 

bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah harus mempunyai keabsahan 

yang jelas dari lembaga terkait dan tidak bersifat abuse of power (sewenang-

wenang). Dengan demikian pembentukan tersebut harus berkiblat pada suatu 

metode pembentukan peraturan perundangan-undangan agar sesui dengan harapan 

dan cita-cita bangsa.  

Kaidah open legal policy dalam pemilihan umum di Indonesia telah 

ditafsirkan oleh MK sebagai penafsir tunggal UUD NRI 1945. Mengenai 

kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diatur secara eksplisit dalam 

Pasal 1 ayat (1) UU MK (UU/8/2011). Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebagai penafsir tunggal telah ditegaskan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, yang 

berbunyi: 

Ayat (2) 
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“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.” 

Ayat (3)  

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

diatur dalam undang-undang.” 

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara bahwa pemeberian kewenagan 

tersebut bersifat atributif dari UUD NRI 1945 ke peraturan perundang-undangan 

pengganti undang-undang. Yakni UU MK (UU/8/2011) 

Atas dasar kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi memeriksa dan 

memutus perkara permohonan Rhoma Irama untuk melakukan judicial review 

Pasal 222 UU Pemilu terkait sistem presidential threshold. Putusan MK 

No.14/PUU-XI/2013, “…ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara parpol 

sebagai syarat untuk mengajukan pasangan capes dan cawapres merupakan 

kewenangan pembentuk undang-undang…” sebagai kebijakan hukum terbuka, hal 

tersebut tidak sepenuhnya diamini oleh wakil rakyat di DPR RI. Sebut saja Partai 

Demokrat, Partai Gerindra, PKS, dan PAN yang keluar ruangan (walk out) dari 

open legal policy. Karena, menurut penilaian mereka bahwa Pasal 222 a qou 

merupakan permainan dan manipulasi politik yang saling tarik-menarik dengan 

kepentingan partai politik oposisi di parlemen dan Pasal 222 a qou bertentangan 

dengan Undang-undang.Pada waktu itu, pemohon perkara menganggap bahwa 

standarisasi pencalonan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 222 a qou 

sudah diterapkan pada pemilu sebelumnya yakni pemilu 2014 sehingga kebijakan 

tersebut dianggap tidak relevan jika digunakan pada pemilu serentak 2019 untuk 

memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden.   

Namun, disisi lain sistem presidential threshold berpotensi adanya politik 

transaksional. Sejatinya hal demikian sangat mencedarai sendi-sendi demokrasi 

serta merusak sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia. Karena, legal 

standing lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sama. Hal demikian 

menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai kiblat dan menentukan 
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batasan suara dan kursi untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil 

presiden. Sehingga, hal demikian tidak sejalan dengan sistem pemerintah yang 

bersifat presidensial.  

Berpijak dari hal tersebut, pemohon perkara melalui petitumnya memohon 

kepada MK untuk menolak ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dengan dalil bahwa 

ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar serta tidak 

mempunya kekuatan hukum yang mengikat. Namun, harapan yang tidak senada 

dengan realita melalui Putusan MK No.53/PUU XV/2017 menolak permohonan 

pemohon perkara dengan alasanya bahwa pengajuan permohonan tersebut tidak 

beralasan jelas menurut hukum. Sehingga, pada pelaksanaan pemilu serentak 

tahun 2019 tetap berkiblat pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berkaitan jelas 

dengan sistem presidential threshold akan diusulkan oleh parpol dan gabungan 

parpol yang memenuhi standarisasi kursi dan suara berdasarkan undang-undang. 

Ketentuan tersebut menghadirikan 2 (dua) pasangan calon presiden dan 

wakil presiden. Pertama, Jokowi Dodo sebagai calon presiden berpasangan 

dengan KH. Ma‟ruf Amin yang diusulkan oleh 10 (sepuluh) gabungan parpol. 

Kedua, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang 

diusulakan oleh 5 (lima) gabungan parpol. 

Sehingga, sistem presidential threshold pada pergulatan pemilu serentak 

2019 berkiblat pada Pasal 222 UU yang telah ditafsirkan serta melewati analisis 

oleh lembaga negara sesui dengan wilayah yurisdiksinya.  

B. Dinamika Penerapan Sistem Presidential Threshold 

1. Dinamika Pemilu Langsung Tahun 2004 

Indonesia sebagai negara yang demokratis, sangat urgen memperhatikan 

hak-hak konstitusional warga negaranya. Termaksud suatu sistem yang akan 

digunakan sebagai wadah untuk meyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

menggunakan hak politiknya. Proses penyaluran tersebut dikenal dengan istilah 

pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Agenda tersebut 

dijadikan sebagai momen atau pesta politik masyarakat untuk memilih 

pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan memimpin Negara dimasa yang 

akan datang. 

tel:2017
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Jika menilik sejarah pelaksanaan pemilu di Indoensia pertama kali 

dilaksanakan mulai tahun 1955 sampai tahun 2019. Akan tetapi, setiap 

pelaksanaan pemilihan selalu disesuikan dengan situasi dan kondisi negara 

mulai dari segi peraturan sampai pada mekanisme untuk melaksanakan pemilu 

di Indonesia.  

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 rakyat Indonesia mendapatkan kabar 

gembira bahwa pelaksanaan pemilu akan dilakukan secara langsung. Artinya, 

masyarakat langsung memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR. 

Hal ini adalah pertama kali dilaksanakan secara langsung. Karena, sebelumnya 

menggunakan sistem keterwakilan. Sitem ini salah satu implikasi dari 

perubahan ke-3 (tiga) UUD NRI 1945. Menilik bunyi Pasal 1 ayat (2) UUUD 

NRI 1945, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenihnya oleh 

MPR”.
44

 Artinya, rakyat hanya memiliki kedaulatan saja dan pelaksanaan 

kedaulatan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Sedangkan pasca 

perubahan, “Kedaulatan tertingga berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-undang Dasar”.
45

 

Impilikasi lain pasca perubahan ke-3 (ketiga) UUD NRI 1945 berpengaruh 

terhadap kelambagaan negara dalam hal ini adalah MPR atas amandemen 

tersebut MPR tidak lagi mempunyai otoritas penuh terhadap kedaualatan 

rakyat. Akan tetapi, sepenuhnya beralih ke tangan rakyat yang dilegatimasi 

secara atribusi sebagai pemilik penuh kedaualatan tertinggi. Artinya, proses 

pemilihan tidak lagi diwakili oleh MPR dalam hal memilih presiden dan wakil 

presiden serta lembaga legislatif. Akan tetapi, dipilih langsung oleh rakyat. 

Konsekuensi secara yuridis normatif pasca perubahan ke-3 (ketiga) UUD 

NRI 1945 juga ditandai dengan lahirnya UU Pemilu presiden dan wakil 

presiden (UU/23/2003) yang disahkan di Jakarta tertanggal 31 Juli 2003 oleh 

                                                             
44

Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Sebelum Amandemen Ke-3. 
45

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca 

Amandemen Ke-3. 



31 
 

 

Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden yang menjabat pada waktu itu 

yang dimana dalam hal menimbang Undang-undang a qou, sebagai berikut:
46

 

a. “Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 

pemerintahan negara sesui dengan amanat UUD NRI 1945, pemilihan 

presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat” 

b. “Bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara 

demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya yang 

dilaksanakan berdasarkan asas LUBER JURDIL (langsung, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil)”. 

c. “Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu 

ditetapkan Undang-undang tentang Pemilihan presiden dan wakil 

presiden” 

Setelah disahkan UU Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/23/2003) 

yang merupakan pendelegasian kewenangan atau tindak lanjut dari ketentuan 

Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi 

presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.
47

 

Artinya, mengenai syarat dan ketentuan pencalonan akan diatur lebih lanjut 

dalam undang-undang. Maka, berpijak dari instrumen tersebut batasan 

pencalonan pertama kali muncul pada pemilu secara langsung tahun 2004. 

Mengenai hal tersebut telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU 

Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/23/2003):  

“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

memperoleh Sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah 

kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara 

nasional dalam Pemilu Anggota DPR”
48

 

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk mengusulkan calon Presiden dan 

Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksankan 2 (dua) 

kali. Pertama, pemilihan umum anggota DPR. Kedua, pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung.  
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Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 terdapat 6 (enam) paslon yang 

terdaftar di KPU, nama-nama terlampir, sebagai berikut:  

1. Pasangan Abdurahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim yang 

diusulkan oleh 1 (satu) parpol. 

2. Pasangan Aamien Rais dan Siswono Yudo Husodo yang diusulkan oleh 

1 (satu) parpol. 

3. Pasangan Hamza Haz dan Agun Gumelar yang diusulkan oleh 1 (satu) 

parpol. 

4. Pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasym Muzadi yang diusulkan 

oleh 1 (satu) parpol. 

5. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang diusulkan 

oleh 3 (tiga) parpol. 

6. Pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang diusulkan oleh 1 (satu) 

parpol. 

Pada pemilu putaran pertama tidak satu paslon yang mencapai suara 50% 

(lima puluh persen). Hal demikian dilakukan pemilu putaran kedua, 

berdasarkan hasil pemilu putaran pertama maka yang berhak maju kembali 

pada pemilu putaran kedua adalah Pasangan SBY-JK dengan persentase suara 

sebanyak 33,57% (tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh) dan Pasangan 

Megawati Soekarno Putri dan Hasym Muzadi dengan persentase suara 

sebanyak 26,61% (dua puluh enam koma enam puluh satu). Sehingga, hasil 

pemilihan umum pada puataran kedua dimenangkan oleh Pasangan Susilo 

Pasangan SBY-JK dengan persentase suara sebanyak 60.62% (enam puluh 

enam koma enam puluh dua) sedangkan Megawati Soekarno Putri dan Hasym 

Muzadi dengan persentase suara hanya 39.38% (tiga puluh Sembilan koma tiga 

puluh delapan) saja. Secara otomatis, Pasangan SBY-JK yang memenangkan 

pemilu tahun 2004 pada waktu itu.
49

 

2. Dinamika Pemilihan Umum Langsung Tahun 2009 dan 2014 
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Dengan mempertimbangkan situasi dan relevansi terhadap perkembangan 

zaman maka pengaturan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 

dilakukan revisi atau perbaikan dari sistem sebelumnya. Pasca pelaksanaan 

pemilu tahun 2004. Kembali dilaksanakan pada tahun berikutnya yakni pada 

tahun 2009 dan tahun 2014. Mengenai ketentuan atau pengaturan proses 

pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan tahun 2014 masih 

berlaku UU Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/42/2008). 

Dalam poin menimbang pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditegaskan bahwa:  

a. “Bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai 

wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan 

negara yang demokratis yang berkiblat pada pancasila dan undang-

undang dasar”. 

b. “Bahwa pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara 

demokratis dan LUBER-JURDIL untuk memilih presiden dan wakil 

presiden”. 

c. “Bahwa UU Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/42/2008) sudah 

tidak relevan dengan perkembangan demokrasi dan dinamika 

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga 

undang-undang tersebut perlu diganti”. 

d. “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang 

pemilu presiden dan wakil presiden”. 

Dengan memperhatikan poin c dalam hal menimbang DPR merasa bahwa 

UU Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/42/2008) tidak relevan dengan 

perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara sehingga undang-undang tersebut perlu diganti. 

Maka, melalui kewenangan legislasi DPR menjalankan fungsinya untuk 

mengganti undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru.  

Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum dari suatu lembaga 

politik dalam hal ini adalah DPR berdasarkan kewenangan legislasi untuk 

membuat Undang-undang. Kewenangan tersebut berpijak pada ketentuan Pasal 

20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Sehingga, setiap produk 

hukum dari DPR tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 
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sebagai peraturan yang lebih tinggo Namun, perlu diketahui ada dua bangunan 

argumentasi menurut Prof Mahfud MD hal-hal yang menyebabkan terjadinya 

pertentangan antara peraturan yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi 

(UU Vs UUD). Pertama, DPR sebagai lembaga legislatif dalam membentuk 

undang-undang atas dasar kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. 

Kedua, orang-orang yang tercover atau terlibat dalam sistem pemerintah dan 

kembaga legislatif bukan ahli hukum atau tidak mampu berpikit menurut 

logika hukum.
50

 

Pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014 telah diatur tentang sistem 

presidential threshold. Mengenai hal tersebut telah direvisi dalam Pasal 5 ayat 

(4) UU Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/42/2008) yang berbunyi:  

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 

25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu 

anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden”.
51

 

Pada pengaturan tersebut terjadi kenaikan batasan pencalonan presiden dan 

wakil presiden sebesar 5% (lima persen). Hal tesebut sangat berimplikasi pada 

partisipasi politik pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014.  

1. Pemilihan Umum Tahun 2009 

Kontestasi politik pada pemilu tahun 2009 diikuti oleh tiga 

kandidat paslon, yaitu: 

a. Megawati-Prabowo 

b. SBY-Boediono 

c. JK-Wiranto  

Setelah dilakukan proses pemungutan suara yang keluar sebagai 

pemenang adalah pasangan SBY-Boediono dengan presentase suara 

sebesar 60,80% (enam puluh koma delapan puluh persen). Selanjutnya, 

yang berada diposisi kedua adalah Megawati-Prabowo dengan presentase 
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suara sebesar 26.79% (dua puluh enam koma tujuh puluh Sembilan 

persen). Kemudian, Pasangan JK-Wiranto dengan presentase sebesar 

12.41% (dua belas koma empat puluh satu persen).  

2. Pemilihan Umum Tahun 2014 

Kontestasi politik tahun 2014 diikuti oleh 2 (dua) kandidat calon 

presiden dan wakil presiden, yaitu: 

a. Prabowo-Hatta 

b. Jokowi-JK 

Pada kontestasi politik tahun 2014 pasangan Prabowo Subianto-

Hatta Rajasa diusung oleh 7 (tujuh) gabungan partai politik dengan 

akumulasi kursi DPR sebesar 51,9% (lima puluh satu koma Sembilan). 

Sedangkan pada Pasangan Jokowi-JK diusung oleh 5 (lima) dengan 

akumulasi kursi DPR 36.46% (tiga puluh enam koma empat puluh 

enam). Setelah proses pemilihan selesai maka yang keluar sebagai 

presiden dan wakil presiden dengan akumulasi suara akhir sebesar 

53.15% (lima puluh tiga koma lima belas) dimenangkan oleh pasangan 

Prabowo-Hatta. Sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 

akumulasi suara sebesar 46.85% (empat uluh enam koma delapan puluh 

lima persen).
52

 

Jika dikaji secara baik-baik adanya penambahan batasan 

pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 5% (lima persen) dari 

jimlah kursi di parlemen atau sama dengan suara sah nasional berimplikasi 

partisipasi politik. Hal ini menyebabkan terjadinya pro-kontra dikalangan 

akademisi dan praktisi hukum. Karena, dinilai terlalu membatasi hak-hak 

konstitusional masyarakat untuk ikut dalam kontestasi politik.  

Pendapat pro terhadap sistem presidential threshold menganggap 

bahwa sistem ini akan memperkuat temeng sistem presdiensil yang 

dimana mengharuskan partai politik menyeleksi calon presiden dan wakil 

presiden yang diusulkan. Apabila sistem presidential threshold tidak 
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diterapkan maka parlemen cenderung dominan sehingga dinilai 

melemahkan sistem presidensil, hal lain juga, dengan adanya sistem 

presidential threshold akan memaksimalkan terjadinya koalisi antar partai 

politik untuk mencapai pemerintah yang baik (good governance) dengan 

maksud dan tujuan untuk mengindari terjadinya multipartai.
53

 

Sebelum pemilu tahun 2014, pendapat kontra terhadap sistem 

presidential threshold melakukan judicial review di MK atas Undang-

undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945 oleh Effendi 

Ghaali yang merupakan salah satu pengamat politik untuk melakukan 

pengujian 5 (lima) Pasal dalam UU No.42/2008 terhadap 7 (tujuh) Pasal 

dalam UUD NRI 1945. 

Setelah memerika dan menimbang maka lahirlah putusan MK 

No.14/PUU-XI/2013 mengabulkan beberapa klausul pasal yang diusulkan 

oleh Pemohon dan mengabulkan klausul Pasal 9 UU No.42/2008 berkaitan 

dengan sistem presidential threshold, bukan tanpa alasan dan landasan 

namun MK memberikan putusan berdasarkan fakta dan hukum, MK 

berpendapat bahwa:  

“Pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa 

dengan diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Legislatif 

dalam pemilu serentak maka terkait ketentuan persyaratan ambang 

batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan 

kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga 

pembentuk Undang-undang berdasarkan ketentuan UUD NRI 

1945” 

Implikasi dari putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang memperkuat 

Pasal 9 UU Pemilu presiden dan wakil presiden (UU/42/2008) yamg 

dijadikan sebagai kiblat dasar pelaksanaan pemiluntahun 2014 dan hanya 

memunculkan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden.  
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3. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 

Kontestasi politik tahun 2019 adalah pertama kali dilaksanakan 

pemilihan secara serentak. Yakni pemilihan anggota lembaga legislatif dan 

lembaga eksekutif. Praktik tersebut merupakan instrumen dari putusan 

MK No.14/PUU-XI/2013.  

Selain itu, pada putusan a qou Mahkamah Konstitusi berpendapat 

bahwa pada subtansinya legal position lembaga eksekutif setara dengan 

lembaga legislatif. Artinya dengan adanya pemilihan serentak ini akan 

memaksimalkan proses koalisi antara beberapa parpol dan memanimalisir 

terjadinya multipartai. Sehingga memperkuat sistem presidensil. Karena, 

Presiden dan Wakil Presiden yang ingin maju sebagai calon harus 

memperkuat basis kursi didalam Anggota DPR. Hal ini dinilai akan rentan 

terjadinya ketergantungan terhadap beberapa parpol yang menurut MK 

dalam putusanya akan dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan 

kekuasaan pemerintahaan dimasa yang akan datang.  

Setelah diamini pelaksanaan pemilu serentak 2019 ada beberapa 

ketentuan yang diatur kembali. Karena, sangat tidak relevan pengaturan 

pemilu 2014 diterapkan pada pemilu 2019. Maka diperlukan aturan terbaru 

sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019.  

Berpijak dari hal tersebut, DPR kembali mengganti UU Pemilu 

presiden dan wakil presiden (UU/42/2008) dengan UU Pemilu 

(UU/7/2017). Dimana, dalam poin menimbang ditegaskan bahwa:
54

 

a. “Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan 

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk 

menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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b. “Bahwa Diperlukan Pengaturan Pemilihan Umum Sebagai 

Perwujudan Sistem Ketatanegaraan Yang Demokratis Dan 

Berintegritas Demi Menjamin Konsistensi Dan Kepastian Hukum 

Serta Pemilihan Umum Yang Efektif Dan Efisien”. 

c. “Bahwa Pemilihan Umum Wajib Menjamin Tersalurkannya Suara 

Rakyat Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan 

Adil”. 

d. “Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan 

disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan 

hukum bagi pemilihan umum secara serentak”. 

e. “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf perlu membentuk Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum” 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut Presiden Joko Widodo 

mengesahkan UU Pemilu sebagai dasar pelaksanaan pemilu serentak tahun 

2019. Namun, proses pembentukan undang-undang tidak selamanya 

berjalan dengan lurus lalu disahkan. Hal tersebut terjadi pada ketententuan 

tentang presidential threshold yang menui banyak pro kontra. Kubu pro 

mengamini opsi presidential threshold sebesar 20% (dua puluh persen) 

kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara sah nasional. 

sedangkan, kubu kontra menolak sistem presidential threshold.  

Setelah menui perdebatan panjang di meja parlemen akhirnya 

pimpinan sidang mengetok palu pengesahan terhadap sistem presidential 

threshold yang dihadiri oleh Fraksi GOLKAR, Fraksi NASDEM, Fraksi 

HANURA, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Awalnya, sistem yang digunakan 

untuk mengesahkan RUU Pemiluu dilakukan dengan cara voting (suara 

terbanyak). Namun, ada empat fraksi yang langsung meninggalkan tempat 

rapat antara lain Fraksi PKB, Fraksi GERINDRA, Fraksi DEMOKRAT, 

dan Fraksi PAN yang menolak sistem presidential threshold. Sehingga, 

keputusan diambil dengan cara aklamasi artinya sistem presidential 

threshold akan diterapkan pada pemilu serentak 2019 dan UU Pemilu 

menjadi landasan hukumnya. 
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Kontestasi politik tahun 2019 berdasarkan hasil seleksi oleh KPU 

memverifikasi 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden akan 

bertarung, antara lain:  

1. Pasangan JOKOWI-AMIN yang diusul beberapa partai politik 

diantaranya HANURA, GARUDA, PSI, PERINDO, PKPI, PPP, 

PKB, GOLKAR, dan NASDEM. 

2. Pasangan PRABOWO-SANDI diusul oleh beberapa partai politik 

antara lain PAN, DEMOKRAT, Partai Berkarya, PKS, dan 

GERINDRA.  

Berdasarkan hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

perolehan suara Pasangan JOKOWI-AMIN sebesar 55,29% (lima puluh 

lima koma dua puluh Sembilan) sedangkan Pasangan PRABOWO-SANDI 

hanya memperoleh suara 44,71% (empat puluh empat koma tujuh puluh 

satu). Secara otomastis Pasangan JOKOWI-AMIN yang memengangkan 

kontestasi politik.
55

 

Seusai pemilu serentak tersebut banyak terjadi polemi dan 

problematika mulai dari banyak petugas KPPS yang meninggal dunia 

sampai mosi tidak percata tim pemenang Pasangan PRABOWO-SANDI 

terhadap perhitugan suara oleh KPU dan adanya DPT gaib. Dimana, 

menurut tim pemenangan Pasangan PRABOWO-SANDI menduga adanya 

kecurangan yang terjadi terhadap DPT gaib.  

Tidak hanya itu proses pengumuman atau siaran pers pemenang 

kontestasi pemilu serentak tahun 2019 pada pemilihan presiden dan wakil 

presiden tertanggal 21 Mei 2019 diwarnai dengan aksi orasi ilmiah dan 

demonstrasi dari masyarakat yang menilai ada kejanggalan terhadap 

pengumuman tersebut. Namun, karena masa aksi tidak puas dengan aksi 

demonstrasi yang dilakukan tim pemenang Pasangan PRABOWO-SANDI 

menempuh jalur hukum terhadap hasil pemilu pemilihan presiden dan 
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wakil presiden pada MK sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan 

memutus persilahan hasil pemilu. 

Setelah tahapan pembacaan putusan dilakukan oleh MK dengan 

nomor pekara No.01/PHPU-PRES/XVII/201, tertanggal Kamis, 21 Juni 

2019. Dalam amar putusanya MK tidak mengamini atau menolak seluruh 

permohonan pemohon yang menurut pendapat majelis hakim MK yang 

didalilkan tidak beralasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, otomatis 

Jokowi-Amin menjadi pemenang pada kontestasi politik tersebut.
56
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD  

DALAM PEMILIHAN UMUM 

 

A. Pentingnya Sistem Presidential Threshold 

Secara fungsional telah melegatimasi bahwa negara merupakan sebuah 

organisasi terbesar dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu terdapat sebuah 

sistem dan tatanan pemerintahan yang mengatur hubugan kerja antara lembaga-

lembaga negara yang terdiri dari 3 (tiga) kekuasaan yang disebutkan dalam teori 

montesqui adalah trias politica, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan 

tujuan untuk menghindari tindakan abuse of power (sewenang-wenang). Dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam, yaitu sistem pemerintahan presidensil (presidential system) dan 

sistem pemerintahan parlementer (parliamentary system).
57

 

Sistem pemerintahan presidensil (presidential system) menurut Alan R. 

Ball disebut sebagai the presidential type of government. Sedangkan, menurut 

C.F. Strong menyebut sistem presidensil sebagai the nonparliamentary atau fixed 

executive.
58

 Secara sederhana, sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan 

negara yang berpusat pada kepala Negara yakni sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan yakni presiden. Artinya, kedudukan kepala negara sebagai 

reprsentasi dari lembaga eksekutif secara struktural lebih tinggi dari lembaga 

legislatif. Eksistensi sistem presidensial menurut Jimly Asshidiqie terdapat 

kelebihan dan kekurangan. Dimana, kelebihan sistem presidensial adalah bahwa 

sistem presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Kedua, 

kekuaranganya bahwa sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai 
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kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar.
59

 

Sehingga, sangat diperlukan suatu pengaturan yang konstitusional . 

Menurut Bagir Manan, sejatinya sistem presidensil dapat dikatakan 

sebagai sub sistem pemerintahan yang bersifat Republik. Karena, mendudukan 

presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemerintah tidak bertanggung jawab 

pada parlemen, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan 

legal standing lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama-sama kuat. 

Sehingga, prinsip ini dinilai sebagai representasi dari sub sistem pemerintahan 

republik. 

Senada, dengan hal demikian terdapat beberapa prinsip pokok dalam 

sistem presidensil:
60

 

1. Konsep Trias Politica yang jelas dalam hal membagi kekuasaan lembaga 

eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. 

2. Presiden berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

3. Presiden berhak mengangkat para menteri-menteri sebagai pembantu atau 

bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.  

4. Tidak adanya jabatan ganda antar lembaga Negara.  

5. Lembaga eksekutif tidak berhak sama sekali membubarkan lembaga 

legislatif, dan  

6. Pemerintah bertanggung jawab langsung kepada rakyat.   

Berpijak dari prinsip yang merupakan bagian dari kewenangan dan 

tanggung jawab presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. Sehingga dibuat persyaratan yang sedemikian rupa dalam 

konstitusi negara yang telah ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 6 

dan Pasal 6A UUD NRI 1945 yang dianggap bersifat open legal policy maka 

perlu dibentuk atau dibuat suatu pengaturan yang lebih detail dalam hal 

menentukan standarisasi pencalonan. Hal ini sebagai bentuk kerangka politik 

pemerintah yang memiliki otoritas dalam mengendalikan distribusi pemenuhan 
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hak-hak warga negaranya. Artinya, secara hegemoni negara legal standing rakyat 

sebagai konsensus aktif dalam menentukan tujuan bernegara.
61

 Sehingga, penulis 

bahwa sistem presidential threshold ini sebagai salah satu upaya aktif pemerintah 

dalam merealisasikan hak-hak politik warga negara melalui  kontestasi politik. 

Secara eksplisit dalam ketentuan UUD NRI 1945, sebagai berikut: 

Pasal 6  

1. “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan 

lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta 

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. 

2. “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang”.
62

 

 

Pasal 6A  

1. “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat”.  

2. “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum”. 

3. “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden”.  

4. “Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 

dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan 

pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden”.
63

 

Jika menilik Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa, 

“syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang”. Hal ini menggambarkan bahwa persyaratan calon 

presiden dan wakil presiden masih bersifat open legal policy maka perlu dibentuk 
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atau dibuat suatu pengaturan yang lebih detail dalam hal menentukan standarisasi 

pencalonan. Berpijak dari hal tersebut pada pemilu tahun 2019 pertama kali 

pemberlakuan UU Pemilu. 

Problematika muncul setelah disahkannya UU Pemilu tentunya banyak 

pihak yang pro-kontra terhadap undang-undang tersebut. Sehingga, beberapa 

pihak sebut saja Rhoma Irama dan Effendi Ghazali sebagai reprsentasi masyarakat 

Indonesia mengajukan permohonan judicial review Pasal 222 UU Pemilu. 

Sayangnya, MK menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan dengan bahwa 

sistem presidential threshold adalah kebijakan hukum yang bersifat terbuka. 

Sehingga, dalam hal merancang dan membentuk kebijakan tersebut merupakan 

kewenangan DPR  

Berdasarkan analisis penulis bahwa Putusan MK tersebut akan dijadikan 

sebagai pijakan awal calon presiden untuk meraih dukungan yang sebanyak-

banyaknya di kursi parlemen dan terjadilah janji politik antara calon dan 

pengusung calon. Namun, hal ini lumrah adanya. Karena, siapapun punya ambisi 

dan kualitas untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Selain itu, penulis 

menganalisis apabila sistem presidential threshold tidak diberlakukan maka akan 

terpilih presiden minoritas yang berimplikasi adanya multipartai dan pergejolakan 

partai politik di Indonesia 

Pada bab sebelum telah dijelaskan bahwa pencalonan presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan telah dijelaskan secara eksplisit 

dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini dinilai multitafsir karena tidak 

memberikan batasan parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan calon 

presiden dan wakil presiden. Dengan demikian sistem presidential threshold salah 

satu tujuanya adalah mendapatkan basis dukungan parlemen dan masyarakat 

Indonesia. senada dengan amanah Pasal 6A ayat (1) juncto Pasal 6A ayat (3) 

UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara 

dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik 
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menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Artinya, untuk dapat dilantik sebagai 

presiden dan wakil presiden harus memenuhi batasan suara tersebut. 

Pada bab sebelumnya dapat dilihat dan dibedah dinamika pelaksanaan 

pemilu tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019, penetapan batasan 

pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi suatu hal yang sangat penting. 

Karena, batasan pencalonan ini akan berpengaruuh terhadap pengambilan sikap 

parpol atau gabungan parpol. Pada akhirnya, tidak adalagi pasangan calon yang 

maju secara independen tanpa koalisi. Melainkan pasangan calon akan maju 

dengan dukungan suara sesui dengan ketentuan yang berlaku.  

Pendapat kontra terhadap sistem presidential threshold dianggap terlalu 

membatasi hak masyarakat dan keinginan para elit politik untuk maju dalam 

kontestasi pemilu. Hal ini didasari atas asumsi bahwa semakin banyak calon yang 

maju dalam kontestasi pemilu maka semakin selektif masyarakat memilih 

pemimpin yang berkompeten. Sehingga, batas pencalonan dianggap terlalu 

melimitasi hak-hak politik warga negara.
64

 Sejalan dengan pendapat ini, bahwa 

sistem pemilu adalah hakikat demokrasi atau political market bagi masyarakat 

untuk melakukan kontrak sosial dengan peserta pemilu untuk terbentuknya 

representative government.
65

 

Pendapat kontra juga muncul dari Jimly Asshiddiqie dalam buku “gagasan 

amandemen uud 1945 dan pemilihan presiden secara langsung” menjelaskan 

bahwa sistem presidential threshold ini akan menyebabkan terjadinya sistem 

kepartaian atau multipartai. Sehingga, presiden akan didukung oleh suara 

mayoritas atau suara dibawah lima puluh persen. Padahal dalam sistem pemilu 

terdapat istilah electoral college.
66

 

Namun, dari sisi lain penulis berpendapat bahwa pasangan calon presiden 

dan wakil presiden harus memiliki standarisasi atau batasan untuk dapat 
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mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden atauu dikenal dengan 

sistem presidential thresholad. Sehingga, pelaksanaan roda pemerintahan 

kedepanya akan lebih baik. Hal ini pun diperkuat oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 

NRI Tahun 1945 mengamini adanya gabungan parpol,  sedangkan disisi lain Pasal 

6A ayat (3) UUD NRI 1945 mengamini bahwa keterpilihan sebagai paslon 

setidaknya mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari daerah. Apabila tidak 

memenuhi standarisasi tersebut maka tidak dapat maju sebagai pasangan calon. 

Ketentuan batasan pencalonan tidak dapat ditawar lagi dengan adanya 

putusan MK No.50/PUU-XII/2014, argumentasi dasar bahwa MPR mengamini 

bahwa setiap paslon hanya dapat diajukan oleh parpol atau gabungan parpol 

peserta pemilu sesui dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Maka perlu adanya 

sistem presidential threshold untuk menjaga stabilitas parpol dan semakin 

memperkuat sistem presidensial.
67

  

Tidak hanya itu, pentingnya penerapan sistem presidential threshold pada 

pelaksanaan pemilu dengan jaminan regulasi yang jelas. Pertama, sistem 

presidential threshold akan memaksimalkan hubungan koalisi antar parpol untuk 

dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berdampak pada 

penyelenggara pemerintahan jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Abdul latif dalam jurnanya yang berjudul “Pilpres Dalam Perspektif Koalisi 

Multipartai” bahwa subtansi dari koalisi adalah strategi untuk membangun relasi 

yang baik di DPR. Memperkuat relasi atau koalisi di DPR sangat urgen untuk 

menjamin dukungan poliik yang menentukan roda pemerintah kedepanya. Angka 

184 (seratus delapan puluh empat) adalah hasil 550 (lima ratus lima puluh) kursi 

DPR kali sepertiga atau 20% (dua puluh persen) kursi 25% (dua puluh lima 

persen) suara nasional. 

Kedua, penerapan sistem presidential threshold akan memperkuat sistem 

presidensial, artinya sejalan dengan amanah UUD NRI 1945, sehingga mendorong 

kefektifan serta proporsionalitas tugas dan fungsi DPR. Hal tersebut diperkuat 

oleh pendapat Jimly Ashidiqqie bahwa salah rekonstruksi hukum dalam praktik 

ketatanegaraan yang baik adalah menjadikan calon presiden dan wakil presiden 
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sebagai subsistem utama dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adanya koalisi, 

semua parpol yang terlibat dalam mengusung pasangan calon secara terbuka 

mempublikasikan keberpihakan dukungan politiknya. Sehingga, tidak adalagi 

golongan abu-abu parpol. Sebab, semua akan diuntungkan karena kemenangan 

presiden dan wakil presiden juga kemenangan parpol pengusung.
68

 

Penulis meyakini bahwa penerapan sistem presidential threshold adalah 

salah satu rekonstruksi hukum dalam praktik ketatanegaraan yang baik dengan 

menjadikan lembaga eksekutif sebagai subsistem utama dalam lembaga legislatif 

sebagai subsitem pendukung. Sehingga, tidak terjadi multipartai karena, setiap 

partai politik mempublikasikan keberpihakan dukungan politiknya. 

B. Tujuan Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden 

Konsepsi pemerintahan yang demokrasi tertuang secara eksplisit dalam 

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

sejatinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sesui 

dengan batas-batas konstitusionalitas dalam Undang-Undang Dasar. Secara 

sempit bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia 

sebagai negara demokrasi, maka proses memilih dan dipilih dalam pelaksanaan 

pemilu adalah representasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari 

pelaksanaan hak asasi manusia yang diaktualisasikan melalui pemilu.
69

 

Pelaksanaan pemilu telah dilegatimasi secara global yang merupakan 

sarana atau wadah dalam penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi 

politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Senada dengan salah satu teori 

demokrasi minimalis oleh Joseph Shumpeter, bahwa pemilu adalah sebuah 

panggung yang menjadi tempat praktik politik para aktor-aktor untuk meraih 

kekuasaan berdasarkan partisipasi dalam menggunakan hak-hak sipil dan politik.
70

 

Sejalan dengan hal tersebut A. S. S. Tambunan menegaskan bahwa pemilu adalah 
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sarana atau wadah dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat yang pada 

subtansinya merupakan pengakuan serta representasi dari hak-hak politik rakyat 

dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada 

wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan melalui proses pemilu salah 

satunya pemilu presiden dan wakil presiden.
71

 Dalam hasil perubahan UUD NRI 

1945 sangat jelas mengamanahkan bahwa proses pemilihan lembaga eksekuutif 

dilakukan secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi yang kemudian menjadi 

perdebatan adalah persoalan mekanisme dan persyaratan calon pencalonan yang 

berkaitan dengan terutama berkaitan dengan standarisasi pencalonan.  

Pada bab sebelumnya dijelaskan tentang definsi dari sistem presidential 

threshold yang merupakan suatu sistem yang mengatur standarisasi dukungan dari 

lembaga legislatif, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah 

perolehan kursi (seat) yang harus oleh parpol untuk dapat mengusulkan pasangan 

calon. Jika dianalisis baik-baik berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 

NRI 1945, sistem Presidential threshold merupakan tindak lanjut atau ketentuan 

tambahan terkait standarisasi pencalonan, yang berbunyi: “Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” 

Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut memberikan 

ruang kepada parpol untuk mengusung paslon. Hal ini dikarenakan partai politik 

sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (the state) 

dengan warga negaranya (the citizens). Pengaturan presidential threshold secara 

yuridis tsecara eksplisit dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang berbunyi:
72

  

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional 

pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 
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Jika dilakukan analisis secara mendalam, bahwa sejatinya kebijakan sistem 

presidential threshold atau parlementary threshold system (sistem ambang batas 

parlemen) yang menggantikan electoral threshold.
73

 Artinya, menurut penulis 

bahwa sistem Presidential threshold merupakan salah satu cara dalam penguatan 

sistem presidensil yang dianut oleh negara Indonesia melalui penyederhanaan 

partai politik. Implikasi tersebut akan berpengaruh pada arah kebijakan 

pemerintah yang akan menduduki kursi Presiden dan Wakil Presien. Sehingga, 

tujuan dari sistem presidential threshold adalah menghadirkan atau menciptakan 

roda pemerintahan yang memiliki stabilitas tinggi dan menyebabkan kontradiktif 

pada saat pengambilan kebijakan dengan lembaga legislatif. 

Aktualisasi dari sistem presidential threshold berdasarkan tafsiran tunggal 

berdasarkan putusan MK No.3/PUU-VII/2009 dimana, sistem presidential 

threshold merupakan suatu ketentuuan yang dianggap lebih demokratis, karena 

memberikan peluang kepada parpol untuk mengusul paslon dan tidak mengancam 

eksistensi parpol. Selain hal tersebut ditegaskan bahwa sistem presidential 

threshold sejatinya sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang bersifat lex 

superiori karena dalam pelaksanaanya secara langsung oleh rakyat yang 

merupakan representasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan tidak bersifat 

diskriminatif karena berlaku bagi seluruh parpol
74

. Sedangkan, dalam putusan MK 

No.14/PUU-XI/2013 sistem presidential threshold dianggap sebagai kebijakan 

hukum terbuka. Istilah kebijakan hukum terbuka sama dengan kewenangan untuk 

membentuk undang-undang yang bersifat multitafsir.
75

 

Implikasi sistem presidential threshold sejatinya akan menghilangkan 

sebagian hak warga negara apabila tenor atau jumlah partai pengusung tidak 

memenuhi ambang batas yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itum 

sangat perlu diperhatikan dan dikaji kembali terkait sistem presidential threshold 

yang senada dengan prinsip demokrasi agar tidak merugikan pihak masyarakat 
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secara individu atau kelompok masyatakat Indonesia terutama kaum minoritas. 

Oleh karena itu, penentuan standarisasi pencalonan harus memperhatikan nilai-

nilai sosial budaya yang tercermin dalam aspirasi politik warga negara. 

Berpijak dari hal tersebut bahwa dalam menentukan sistem presidential 

threshold sangat diperlukan mekanisme yang bersifat proporsionnal dengan 

memperhatikan kesimbangan (balance) dan kesetaraan antara perlindangan 

keragaman politik dan penyederhanaan parpol. Sehingga, pada putusan putusan 

MK No.14/PUU-XI/2013, bahwa penerapan sistem presidential threshold pada 

pelaksanaan pemilu tidak bertentangan undang-undang. Karena, dalam praktiknya 

sistem tersebut telah memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku. Sebaliknya, isu penghapusan sistem presidential 

threshold pun sejatinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi, 

akan berpengaruh pada stabilitas dan sistem politik janga panjang. Maka ada atau 

tidak adanya sistem presidential threshold dalam pelaksanaan pemilu masing-

masing mempunyai konsekuensi dimasa yang akan datang.  

C. Perspektif Siyasah Syari’iyah Terhadap Sistem Presidential Threshold 

Mengenai sistem presidential threshold pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan secara detail bahwa secara yuridis-normatif termaktub dalam Pasal 222 

UU Pemilu yang sejatinya banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. 

padahal secara konstitusional sistem presidential threshold bahwa ketentuan 

tentang standarisasi merupakan bentuk penguatan dari sistem presidensil dengan 

adanya sistem koalisi antara partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan 

wakil presiden dapat dijamin akan menghasilkan parta politik yang memenangkan 

suara mayoritas. Sehingga, sistem koalisi yang sejatinya merupakan subsistem 

secara subtansial dari sistem presidential threshold akan melancarkan kinerja 

lembaga eksekutif, teruatama dalam hal kebijakan yang memerlukan dukungan 

dari lembaga legislatif.  

Kemudian, dalam perspektif Siyasah Syari‟iyah atau hukum tatanegara 

Islam juga mengatur secara komperehensif terkait sistem ketatanegaraan 

termaksud tentang institusi politik dalam pemerintahan Islam juga pembagian 

kekuasan atau yang disebut dengan konsep trias politica. Dalam konsep Siyasah 
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Syari‟iyah tentang institusi politik dalam pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) 

lembaga, yaitu imamah, Ahl al-halli wal al- „aqdi, dan Wizarah. 

Secara literatur, istilah imamah berarti keimaman, pemerintahan, dan 

kepemimpinan dalam konteks negara Indonesia disebut presiden serta menjadi 

ruang lingkup dari siyasah dusturiyah dapat dikatakan saling yang membahas 

tentang masalah perundang-undangan dan lembaga perwakilan antara lain 

mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi dan legislasi serta 

berisi tentang pembahasan syura‟, demokrasi dan ummah. Senada dengan 

pendapat Rasyid Ridha, bahwa imamah adalah suatu pemerintahan untuk 

memelihara agama dan mengatur urusan dunia atau politik.
76

  Dikemukakan juga 

oleh Al Baidawi, bahwa imamah adalah pernyataan yang berkaitan dengan 

penggantian fungsi kenabian oleh seseorang untuk melaksanakan undang-undang 

atau hukum Islam (syari‟ah) dan melestarikan ajaran-ajaran agama yang harus 

diikuti oleh umat.
77

 Tujuan dibentuknya imamah, menurut Al-Mawardi adalah 

untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan 

dunia.
78

  

Pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk penerapan sistem demokrasi 

telah diatur dalam QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159, Allah Swt. berfirman: 

 

ِ لِىْتَ لهَُمْ  هَ اللّٰه ىْا مِهْ  ۚ   فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ وَلىَْ كُىْتَ فظًَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََ وْفضَُّ

فَاِ ذاَ  ۚ   فَا عْفُ عَىْهُمْ وَا سْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فىِ الََْ مْرِ  ۚ   حَىْلِكَ 

 ِ لِيْهَ  ۚ   عَزَمْتَ فَتىََكَّلْ عَلَى اللّٰه َ يحُِبُّ الْمُتىََكِّ انَِّ اللّٰه  

 

Artinya: 

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
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bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." 

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159). 

Ayat ini berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi. Dalam hukum Islam 

istilah demokrasi dikenal dengan syura‟ (musyawarah). Dalam pelaksanaan 

pemilu dengan sistem presidential threshold adalah tahap musyawarah dan 

mufakat anggota legislatif dalam mengusulkan calon pemimpin negara. Demikian, 

dijelaskan dalam potongan ayat  yang berarti (dan musyawarahlah   وَشَاوِرْهُمْ فىِ الَْْ مْرِ 

dengan mereka dalam urusan itu) menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua 

perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab, 

Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya.
79

 

Nash ayat tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan yang 

sedang dilakukan harus dilaksanakan secara musyawarah dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat.
80

 Hal demikian senada 

dengan tafsiran Al-Jalalain salah satuu tujuan dari bermusyawarah adalah untuk 

mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan.
81

 Artinya, permasalahan sistem 

pemilihan presiden dan wakil presiden setelah diterapkan pada sistem batasan 

pencalonan presiden dan wakil presiden membuka peluang untuk mecapai civil 

society yang bersifat good governance. 

Dalam hal ini penulis mengkaji terkait ketentuan standarisasi pencalonan 

kepala negara (pemimpin) dalam sebuah negara, mengingat dalam konteks negara 

Indonesia bahwa kepala negara adalah Presiden dan Wakil Presiden (lembaga 

eksekutif) yang menjalankan undang-undang serta tugas dan wewenang pokok 

yang telah dibatasi secara konstitusionalime.  

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengelaborasi terkait mekanisme 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks hukum tata negara Islam. 

Dalam referensi yang dipelajari peneliti menemukan ada sesuatu yang senada 

dengan sistem presidential threshold atau batasan pencalonan. Mengenai hal 
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tersebut beberapa tokoh pemikir politik Islam pada zaman kalsik dan pertengahan 

salah satunya adalah Al-Mawardi adalah salah seorang pemikir politik realistik 

yang mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada. Hal ini dapat dilihat 

dari jalan pikirannya yang mempertahankan status quo atas pengangkatan khalifah 

harus tetap berkebangsaan Arab dari suku Quraisy, dan pembantu utama khalifah 

dalam penyusunan kebijaksanaan harus pula berkebangsaan Arab. Hal tersebut 

diperkuat oleh Al-Mawardi dalam karyanya yang fenomenal, yakni Al-Ahkam Al-

Sulthaniyah, Al-Mawardi dengan gamblang menyatakan bahwa apabila imamah 

(Kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka 

status wajibnya imamah adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu.
82

 

Sehingga, ketika terjadi kekosongan jabatan dalam menjalankan tugas sebagai 

pemimpin (imamah) maka perlu dilakukan proses pengangkatan kembali. 

Terdapat dua pihak yang berperan dalam proses pengangkatan imam (pemimpin), 

yaitu: 

1. Dewan ikhtiyar (pemilih), yang bertugas memilih imam (pemimpin) bagi 

ummat. 

2. Dewan imamah/khalifah (pemimpin), yang bertugas mengangkat salah 

seorang dari mereka sebagai imam/khalifah (pemimpin).
83

  

Dalam hal Al-Mawardi, menekankan kembali bahwa ada dua komponen 

penting yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, agar tujuan 

dari sebuah negara tersebut tercapai secara tepat dan efektif. Kedua komponen 

tersebut pertama adalah Ahl Aqdhi wa Al- Halli atau Ahl Al-Ikhtiar dan komponen 

kedua adalah Ahl Al- Imamah.
84

  

Ahl Aqdhi wa Al-Halli sejatinya lembaga yang mempunyai dalam memilih 

imam bagi umat atau yang disebut Ahl Al-Ikhtiar Kelompok ini mempunyai 

beberapa syarat, yaitu,: 
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1. Bersikap adil, berkaiatan dengan perilaku dan tindakan yang dapat 

dipercaya, terpelihara dari segala bentuk perilaku yang dilarang oleh Allah 

Swt. 

2. Berilmu pengetahuan supaya dapat mengetahui siapa yang pantas dan 

memenuhi syarat menjadi Imam 

3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka 

memilih siapa yang berhak menjadi Imam, dan yang paling mampu 

mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat 

tersebut. 

Komponen kedua adalah Ahl Al-Imamah, yaitu mereka yang berhak 

mengisi jabatan Imam. Bagi mereka yang mempunyai persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

1. Mampu bersikap atau berperilaku adil. 

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam 

menentukan ilat hukum sehingga kasus-kasus hukum dapat dipecahkan.  

3. Sehat pendengaran dan penglihatannya, sehingga dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya dan tidak menganggu segala bentuk tindakan dan 

perilaku pada saat menjabat. 

4. Tidak cacat dari anggoa tubuhnya. 

5. Mempunyai wawasan yang memadai untuk mengatur rakyat dan 

mengelola kepentingan rakyat dan mengeyahkan musuh. 

6. Harus keturunan Quraisy. 

Terdapat dua mekanisme dalam pemilihan atau pengangkatan seorang 

Imam dalam pemikiran politik Al-Mawardi, pertama dengan cara pemilihan oleh 

Ahl Aqdhi wa Al-Halli dan kedua dengan cara penunjukan atau wasiat dari Imam 

sebelumnya. Pengangkatan dengan cara pemilihan oleh Ahl Aqdhi wa Al-Halli. 

Hal ini menyebabkan terjadinya persilangan pendapat dari kalangan ulama tentang 

tenor peserta yang ikut dalam pemilihan tersebut. Pendapat pertama, pemilihan 

tersebut sah jika dilakukan oleh Ahl Aqdhi wa Al-Halli di seluruh pelosok negeri. 

Kedua, berpijak dari kontestasi pemilihan Abubakar sebagai Khalifah pertama 

yang dipilih oleh 5 (lima) orang, dan bahwa Umar bin Khattab membentuk 
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“dewan formatur” yang terdiri dari (6) enam orang untuk memilih 1 (satu) orang 

diantara mereka sebagai khalifah penggantinya dengan persetujuan lima anggota 

yang lain dari dewan itu. Artinya, pendapat ini percaya bahwa pemilihan sah 

apabila dilakukan paling kurang lima orang, dari seseorang dianatar mereka 

diangkat menjadi Iman. Ketiga, pendapat ini berpijak dari ulama khufah yang 

dimana pemilihan sah apabila dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang dimana diantara 

salah satu dari mereka disepekati oleh dua orang untuk menjadi Iman. Keempat, 

pendapat ini tetap berpendirian bahwa pemilihan Imam sah dilakukan oleh 

seorang. Kelompok ini berpendirian bahwa dahulu Ali bin Abi Thalib diangkat 

hanya oleh seorang, Abbas, paman Ali sendiri. Abbas berkata kepada Ali, 

“Ulurkan tanganmu” Aku hendak berbaiat kepadamu”. Menyaksikan apa yang 

diperbuat oleh Abbas itu, semua yang hadir serentak berkata: Paman nabi telah 

berbaiat kepada saudara sepupunya nabi, dan semua mengikuti jejak Abbas.  

Berkaitan dengan hal tersebut mengenai sistem presidential threshold 

yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah syarat mutlak yang 

menjadi standarisasi bagi setiap parpol untuk dapat mengusulkan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilu. hal ini memberikan 

instrument bahwa dengan adanya sistem presidential threshold dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga eksekutif harus mendapatkan 

dukungan secara fullguard dari lembaga legislatif. Mengenai syarat amabang 

batas tersebut berdasarkan instrument hukum pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) 

UUD NRI 1945 yang dimana pada subtansinya bahwa mekanisme atau tata cara 

pelaksanaan pemilu akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Sehingga, 

dalam hal ini pemerintah dan DPR dilimpahkan kewenangan secara konstitusional 

untuk mengatur lebih lanjut instrumen hukum tersebut atau yang disebut dengan 

open legal policy karena, sejatinya memuatan da;lam UUD NRI 1945 tidak 

mengakomodir secara komperehensif mengenai proses pelaksnaan pemilihan 

umum maka berdasarkan keweangan secara atribusi yang bersifat konstitusional 

bagi pemerintah dan DPR mengkomparasikan sistem presidential threshold dalam 

UU Pemilu yang dijadikan sebagai landasan yuridis-normatif dalam pelaksanaan 

pemilihan umum di Indonesia.  
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Ketentuan UU Pemilu juga mengatur tentang syarat mutlak yang harus 

dipenuhi oleh paslon. Pada bab sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai syarat 

batasan pencalonan yang dikenal dengan sitem presidential threshold, secara 

eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu:
85

  

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional 

pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 

Berpijak dari penjelsan tersebut, peneliti melihat tidak adanya korelasi 

antara sistem presidential threshold atau standarisasi pencalonan kepala negara 

dengan syarat pencalonan imamah atau pemimpin negara dalam perspektif 

siyasah syariyyah. Secara general bahwa dalam perspektif siyasah syariyyah tidak 

mengatur secara eksplisit mengenai sistem presidential threshold dalam 

pencalonan atau pengangkatan kepala negara (imamah), dan menekankan serta 

mewajibkan kaum Quraisy. Karena, pada saat itu kaum Quraisy memiliki citra 

terbaik dikalangan masyarakat Arab dengan segala kualitas dan sangat memahami 

segala urusan pemerintahan serta sangat dipatuuhi oleh kabilah-kabilah pada masa 

Jahiliah. Namun, dalam praktiknya dilapangan hal ini tidak berjalan dengan tepat 

dan efektif, ketentuan pengangkatan seorang pemimpin negara pada waktu itu 

berdasarkan mayoritas orang-orang yang berkuasa pada waktu. Sehingga, syarat 

pencalonan tergantung pada siapa yang berkuasa.
86

 

Hal ini memperjelas bahwa sejatinya sistem presidential threshold dengan 

syarat pencalonan imamah (kepala negara) dalam perspektif siyasah syariyyah 

sangat berbeda. Dalam perspektif hukum tatanegara Indonesia, mekanisme 

pengajuan bakal calon harus memenuhi standarisasi dukungan dari parpol yang 

diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu dan bersifat mutlak atau wajib. 

Sedangkan, dalam perspektif siyasah syariah syarat pencalonan imamah (kepala 

negara) mengharuskan orang-orang dari keturunan kaum Quraisy. 

                                                             
85

Republik Indonesia, Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. 
86

Ibnu Khaldun, Mukaddinah Ibnu Khaldun, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm. 

194-195. 
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Berdasarkan dari segala penjelasan tersebut, penliti memetik beberapa 

poin penting yang menjadi temuan yang baru dari penelitian ini, tentunya berbeda 

dengan penelitian lainya. bahwa dalam mekanisme pencalonan kepala negara 

dalam perspektif hukum tatanegara Indonesia dengan perspektif siyasah syariah 

sangat berbeda, masing-masing mempunyai syarat nutlak dan tujuan secara 

subtantif. Dengan demikian, peneliti menekankan bahwa cerdaslah dalam memilih 

pemimpin negara yang akan mengendarai roda kepemimpin dimasa yang akan 

datang. sebab, yang memiliki kedaulatan tertinggi adalah masyarakat itu sendiri. 

Baik buruknya suatu negara sepenuhnya berada pada tangan rakyat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari tersebut, peniliti dapat menarik kesimpulan, 

sebagai berikut:  

1. Bahwa sistem presidential threshold atau standarisasi pencalonan presiden 

dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal 

policy) dan telah memenuhi kaidah-kaidah pembentukannya. Sehingga 

ketentuan tersebut bersifat konstitusional atau tidak bertentangan dengan 

Undang-undang diperkuat oleh putusan MK 14/PUU-XI/2013. 

2. Secara urgensi penerapan sistem presidential threshold akan memberikan 

dampak yang positif terhadap stabilitas kinerja pemerintah di masa yang 

akan datang karena memaksimalkan hubungan koalisi antar partai politik 

dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil. Hal ini akan 

mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan jangka panjang dan 

mendorong profesionalitas kinerja lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem 

presidential threshold bertujuan untuk penguatan sistem presidensil yang 

dianut oleh negara Indonesia melalui penyederhanaan partai politik. 

Implikasi tersebut akan berpengaruh pada arah kebijakan pemerintah yang 

akan menduduki posisi presiden dan wakil presiden.  

3. Kajian siyasah syariyyah seseorang yang dapat diajukan sebagai imamah 

atau pemimpin sejatinya harus bearasal dari keturunan suku Quraisy dan 

tidak berlaku mutlak karena telah diperbolehkan menjadi pemimpin tidak 

harus dari keturunan suku Quraisy untuk menghilangkan rasa ashabiyah. 

Sedangkan, dalam sistem presidential threshold atau syarat ambang batas 

pencalonan adalah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilu yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 Undang-undang UU 

Pemili, yang mutlak syarat ini. Tidak hanya itu perbedaan antara sistem 

presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan 
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wakil presiden (kepala negara) dengan syarat pencalonan kepala negara 

(imamah) adalah mengharuskan kaum atau keturunan Quraisy untuk 

menjadi kepala negara (imamah). Jika analogikan dengan praktik 

presidential threshold bahwa calon presiden dan wakil presiden harus dari 

suku Bugis Sulawesi Selatan. Padahal dalam praktiknya bahwa calon 

presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia tentunya 

berasal dari adat, suku, dan ras manapun jika telah memenuhi segala syarat 

menjadi calon presiden dan wakil presiden salah satunya adalah sistem 

presidential threshold. Setelah dikaji secara mendalam bahwa segala 

sesuatu yang belum mengatur secara detail akan berkiblat pada ketentuan 

asal, sehingga tidak ada sesuatu hal yang saling bertentangan.  

B. Implikasi Penelitian  

  Setelah memperhatikan konsepsi dari sistem presidential thresholad 

Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, serta bagaiman 

Perspektif Hukum Islam tentang sistem presidential thresholad maka ada 

beberapa implikasi dari penelitian ini yang bagi penulis perlu untuk disampaikan, 

yaitu: 

1. Diharapkan kepada pemilik kewenagan dalam menentukan kebijakan 

hukum terbuka (open legal policy) agar memperhatikan kembali ketentuan 

Pasal 222 UU Pemilu karena, sistem ini melimatisi hak konstitusional 

masyarakat. Demi tercapainya pelaksanaan pemilu yang adil dan memiliki 

relevansi tujuan negara hukum.  

2. Diharapkan pelaksanaan sistem presidential thresholad akan memperkuat 

sistem presidensil yang dianut oleh negara Indonesia yang dimana 

lembaga eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan lembaga legislatif 

mampu bekerja sama dalam mengeksekusi setiap kebijakan yang dibuat 

sehingga mampu menjaga stabilitas negara menuju negara Indonesia yang 

lebih baik.  

3. Seharusnya dalam pencalonan imamah atau kepala Negara dalam 

perspektif siyasah syariyyah tidak membedakan antar suku, ras, dan 

agama. Sebab, semua berkedudukan sama dihadapan hukum.  
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