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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب 

 Ta T Te ت 

 Sa ֺs es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ha H Ha ح

 Kha Kh kadang ha خ

 Dal D De د

 Zal ֺz zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط 

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda ( ̛ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ٱ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى ᷄ Fathahdanya’᷄ Ai a dan i 

 Fathahdanwau Au a dan u و᷄

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan Tanda 

Nama 

.…ى ا׀  ᷄...... Fathah dan alif atau ya᷄’ Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’᷄ Ī i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و᷄
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4. Ta’ Marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya 

adalah[t]. 

Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ 

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasi kan 

dengan h(h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengansebuah  tanda  tasydid  (  ِّ  ),  dalam  transliterasi  ini  

dilambangkan  dengan  perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (ۑ), maka ia ditransliterasi seperti huruf 

maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan 

dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf 

syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
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terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau 

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

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

Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun tā’marbutah di akhir kata yang 

disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang al-, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1.  swt. = subhanallahuwata’ala. 

2. saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam. 

3. H = Hijriah. 

4. M = Masehi. 

5. SM = Sebelum Masehi. 

6. Qs …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4. 
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ABSTRAK 

NAMA : AI SHINTYA MAULIDIA 

NIM    : 10200119031 

JUDUL : URGENSITAS  PERPPU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF    

     SIYASAH DUSTURIYAH 

 Skripsi ini membahas mengenai "Urgensitas Perppu Cipta Kerja Dalam 

Perspektif Siyasah Dusturiyah". Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian 

ini yakni: 1). Bagaimana Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 

Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020?, 2). 

Bagaimana Konsep Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah?  

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan syar'I berdasarkan al-

Qur'an dan hadist. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data 

yang relevan dengan subjek penelitian. setelah data diperoleh data dianalisis 

secara deskriptif untuk sampai pada kesimpulan,. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). 1. Penerbitan Perppu No. 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat konstitusional dan 

terkesan dipaksakan. Penerbitan Perppu Cipta Kerja dipandang sebagai 

pembangkangan konstitusi (Constitutional Disobedience) karena mengabaikan 

Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan substansial 

terhadap UU Cipta Kerja dengan “meaningfull participation”. 2). Pembentukan 

Perppu Cipta Kerja tidak sesuai tidak prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Dimana 

proses pembentukannya tidak ditemukan adanya prinsip keadilan, prinsip 

musyawarah, prinsip kemaslahatan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik.  

Implikasi dari penelitian ini ialah agar presiden lebih berhati-hati dalam 

menerbitkan produk undang-undang ketika berada dalam situasi darurat. Agar 

menerapkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan peraturan 

pembentukan perundang-undangan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan dalam penerbitan Perppu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah Omnibus Law pertama kali populer di Indonesia pada awal 

pelantikan Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024, yang disampaikan 

dalam pidato pelantikannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia. Ia menyampaikan salah satu program kerja yang dicanangkan 

pemerintah adalah penyederhanaan regulasi. Keinginan politik pemerintahannya 

untuk melakukan penyederhanaan regulasi didasari atas pertimbangan bahwa 

Indonesia masih menghadapi problem regulasi. Problem regulasi ini terjadi karena 

banyaknya peraturan (over regulation) yang terkotak-kotak menjadi berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berbeda, menyebabkan standar regulasi 

tumpang tindih, terutama yang berkaitan dengan masalah perizinan dan 

peningkatan investasi. 

Penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah dilakukan dengan 

menerapkan metode Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang merevisi 

beberapa undang-undang sekaligus.1 Kebijakan politiknya dapat dilihat sebagai 

kelanjutan dari kebijakan reformasi hukum melalui penataan regulasi yang 

melahirkan peraturan perundang-undangan yang dinilai sulit dan tumpang tindih.2 

Konsep Omnibus Law adalah konsep baru dalam sistem perundang-undangan 

Indonesia. Karena merevisi beberapa norma hukum melalui satu undang-undang, 

sistem ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat.  

Konsep Omnibus Law pertama kali diterapkan saat penyusunan 

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. RUU tersebut bertujuan untuk 

 
1Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H, “Catatan Kritis Terhadap Omnibus Law RUU 

Cipta Kerja”,https://www.untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja,diakses 

20 Januari 2023 pukul 20.40 
2Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Bidang 

Hukum; Kajian Singkat TerhadapIsu Aktual dan Strategis, vol.xii, no.2 (2010), h.1 

https://www.untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja
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memberikan perlindungan hukum yang efektif dan efisien terhadap perizinan 

usaha di Indonesia. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada akhirnya 

dimaksudkan untuk membantu membangun kembali perekonomian yang melemah 

akibat pandemi. Proses penyusunan dan pengesahan RUU Cipta Kerja 

yang kontroversial dan menuai banyak kritik. Beberapa kelompok penentang 

menganggap substansi UU Cipta Kerja menimbulkan keresahan, proses 

perumusannya dan pembahasannya dianggap tidak transparan, pengesahannya 

dianggap terlalu tergesa-gesa juga minim partisipatif. Selain itu, proses legislasi 

UU Cipta Kerja dinilai mengabaikan asas-asas  demokrasi. Di tengah pro kontra 

dan berbagai aksi penolakan yang hadir ditengah di masyarakat, pemerintah 

bersama DPR RI tetap mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR 

pada Senin, 5 Oktober 2020 yang menjadi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang telah terdaftar sebagai 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 

Kendati demikian, pada akhirnya banyak pihak yang mengajukan judicial 

review ke Mahkamah Konstitusi baik melalui pengujian formil maupun materil. 

Judicial review ini dilakukan karena mereka menilai pembentukan UU Cipta 

Kerja dan penyusunannya tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  

Tiba ditetapkannya UU Cipta Kerja melalui proses legislasi nasional 

tahunan. Kendati demikian, masih banyak yang menentang UU Cipta Kerja. Ini 

karena mediasi antara penentang RUU dan lembaga legislatif tidak menghasilkan 

kesepakatan sampai RUU disahkan, sehingga penolak RUU melakukan upaya 

lain. Sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap 

UU Cipta Kerja, yang menghasilkan putusan Nomor 91/PUU/XVIII/2020, 
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menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Keputusan MK 

memberi waktu dua tahun untuk membenahi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. Dan jika DPR dan pemerintah tidak melakukan perubahan, UU Cipta 

Kerja akan dibatalkan karena tidak sesuai dengan sistem pembentukan perundang-

undangan. 

Pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Republik Indonesia telah 

memberikan hadiah kejutan kepada seluruh masyarakat Indonesia di penghujung 

tahun, yaitu diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).  Perppu setebal 

1.117 halaman ini kontroversial karena mencabut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga UU tersebut tidak berlaku lagi. Salah 

satu alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah implementasi dari Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta dinamika global yang disebabkan oleh 

kenaikan harga energi dan pangan. Masyarakat masih belum mendapatkan 

kejelasan mengenai adanya situasi kegentingan yang memaksa yang sebelumnya 

telah disebutkan. Penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan jalan culas yang 

diambil Presiden untuk melanggengkan ketidakberpihakannya terhadap warga 

negara juga penerbitan Perppu Cipta Kerja secara jelas mengabaikan keputusan 

MK. Perppu Cipta Kerja mengandung substansi yang sama seperti sebelumnya. 

artinya, Perppu Cipta Kerja berisikan masalah yang sama dan tidak mengalami 

perubahan.3  

Penerbitan  Perppu seharusnya tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang 

mengutamakan pandangan subjektif Presiden. Diperlukan adanya uji publik 

apakah dikehendaki atau tidak.  Perppu adalah sebuah fasilitas yang tidak 

 
3Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-Jakarta), “Tolak Perppu Cipta Kerja, Jokowi 

Pengkhianat Rakyat & Konstitusi”, situs resmi LBH-Jakarta, https://bantuanhukum.or.id/tolak-

Perppu-cipta-kerja-jokowi-pengkhianat-rakyat-konstitusi/, diakses 06 April 2023, pukul 14.01 

https://bantuanhukum.or.id/tolak-Perppu-cipta-kerja-jokowi-pengkhianat-rakyat-konstitusi/
https://bantuanhukum.or.id/tolak-Perppu-cipta-kerja-jokowi-pengkhianat-rakyat-konstitusi/


4 
 

 
 

demokratis.4 Seharusnya, pembuatan  Perppu pun harus dijauhi dalam kondisi 

yang normal. Walaupun menurut UU No 15 Tahun 2022  Perppu disamakan 

dengan undang-undang tetapi  Perppu adalah sebuah peraturan yang abnormal 

karena harus mengatasi situasi-situasi yang abnormal (darurat). Pemerintah tidak 

menggunakan proses yang tepat untuk menerbitkan aturan tersebut. Pasalnya, 

setelah aturan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat, MK dengan jelas 

meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan 

legitimate, bukan malah mengganti UU melalui Perppu. 

 Dipahami bahwa isi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang 

Pengujian Formil UU Cipta Kerja bertentangan dengan Konstitusi. Selain itu, 

Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mengikuti prosedur yang sesuai 

dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pertimbangan 

presiden mengeluarkan Perppu Cipta Kerja berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang 

Dasar Tahun 19455 bahwa: Pasal 22 ayat (1) menyebutkan; Dalam hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 

sebagai pengganti undang-undang; pasal 22 ayat (2) menyebutkan; Peraturan 

Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

persidangan berikut; pasal 22 ayat (3) menyebutkan; Jika tidak mendapat 

persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.  

Timbul pertanyaan, apa makna sebenarnya  Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 

1945? Apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja sudah sesuai dengan peraturan yang 

sudah ada? Faktanya, para ahli hukum masih berdebat terkait terbitnya Perppu 

Cipta Kerja yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hadirnya Perppu 

 
4Moh. Khory Alfarizi, “Perppu Cipta Kerja, Ahli Hukum Tata Negara: Cara Culas 

Mengakali Aturan Main Pemerintah”, Tempo, 7 Januari 2023 

https://bisnis.tempo.co/read/1676909/perpu-cipta-kerja-ahli-hukum-tata-negara-cara-culas-

mengakali-aturan-main-pemerintah?page_num=2, diakses 06 April 2023 pukul 11.10 
5Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab VII, pasal 22. 

https://bisnis.tempo.co/read/1676909/perpu-cipta-kerja-ahli-hukum-tata-negara-cara-culas-mengakali-aturan-main-pemerintah?page_num=2
https://bisnis.tempo.co/read/1676909/perpu-cipta-kerja-ahli-hukum-tata-negara-cara-culas-mengakali-aturan-main-pemerintah?page_num=2
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Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, berkaitan dengan Pasal 22 UUD Tahun 1945 

tentang kegentingan yang memaksa serta ada tolak ukurnya, yaitu; sesuai keadaan 

dan kebutuhan untuk mencegah kekosongan hukum (Recht Vaccum), adanya 

unsur ancaman yang membahayakan, terkait kebijakan hukum dan harus dikaji 

lebih mendalam sebelum peraturan diberlakukan.6  

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, 

Mahkamah Konstitusi menetapkan ukuran objektif untuk penerbitan Perppu. 

berdasarkan Putusan MK tersebut ada tiga parameter yang dianggap syarat 

“kegentingan yang memaksa” untuk menetapkan Perppu, adalah sebagai berikut7 : 

Pertama, “Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang”; Kedua, “Undang-

undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, 

atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Ketiga, “Kekosongan hukum 

tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara 

prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan 

keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”. 

Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan 

konstitusional “kegentingan yang memaksa”, dapat dikatakan 

sebagai pelanggaran konstitusi. Selain itu, Perppu Cipta Kerja tidak memperoleh 

persetujuan oleh DPR selama masa sidang 10 Januari–16 Februari.8 

 Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar sebagaimana amanat  Perppu 

Cipta Kerja tidak memenuhi syarat “kegentingan yang memaksa”, maka 

 
6Suhartini, Endeh, “Kontroversi Perppu Tentang Cipta Kerja”, Majalah Radar Bogor (27 

Januari 2023)  h.3 
7Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU/VII/2009 
8Fraksi PKS, “DPR Tidak Mengesahkan Perpu Cipta Kerja Jadi UU”, situs resmi Fraksi 

PKS, https://fraksi.pks.id/2023/03/14/dpr-tidak-mengesahkan-perpu-cipta-kerja-jadi-uu/, diakses 7 

April 2023 

https://fraksi.pks.id/2023/03/14/dpr-tidak-mengesahkan-perpu-cipta-kerja-jadi-uu/
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berdasarkan konstitusi, Perppu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak 

mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya setelah Perppu 

diterbitkan. Alasan bahwa Perppu Cipta Kerja masih berlaku dan baru akan 

disetujui pada sidang DPR berikutnya (lagi) adalah alasan yang melanggar 

hukum dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Menurut Penjelasan dan Pasal 

52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 

Tahun 20119 dengan tegas mengatur “persidangan berikutnya” adalah sidang 

pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. 

 Urgensi  penelitian di atas perlu diperhatikan utamanya karena betulkah 

ada kegentingan yang memaksa? Bagir Manan berpendapat bahwa unsur urgensi 

yang dimiliki harus mempunyai dua ciri umum, yaitu: pertama, ada krisis dan 

kedua ada darurat. Menurutnya, situasi krisis terjadi ketika ada gangguan serius 

dan tiba-tiba. Urgensi ketika terjadi berbagai keadaan yang belum diperhitungkan 

sebelumnya dan memerlukan tindakan segera, tanpa menunggu musyawarah. Atau 

ada tanda-tanda awal yang jelas dan akal sehat menyatakan bahwa jika tidak 

segera diatasi akan terjadi gangguan terhadap masyarakat dan fungsi 

pemerintahan.10  

Betulkah ada kekosongan hukum? Mahkamah Konstitusi mengatakan 

bahwa UU Cipta Kerja meski inkonstitusional bersyarat menyatakan UU Cipta 

Kerja tetap berlaku.11 Pembentukan  Perppu harus diletakkan sebagai “the 

necessary evil”, yang diusahakan untuk dihindari, bukan untuk digunakan. Pada 

 
9Denny Indrayana, “Tidak Mencabut  Perppu Ciptaker, Presiden Jokowi Lagi-Lagi 

Melanggar Konstitusi”, Artikel Integrity Indrayana Centre For Government, Constitution And 

Society (Februari 2023) h.1-2 
10Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian  Perppu Terkait Sengketa Kewenangan 

Konstitusional Antar-Lembaga Negara”, Jurnal Yudisial, vol.v no 01,( April 2012), h.6 
11Nano Tresna A. dan Lulu A., “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus 

Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, situs resmi MKRI 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id= 17816&menu=2 diakses 15 februari 2023 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2017816&menu=2
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2017816&menu=2
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2017816&menu=2
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setiap negara demokrasi dan negara hukum harus senantiasa dikedepankan 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan menurut tatanan prosedural biasa 

(ordinary procedure). Tindakan luar biasa (extra ordinary) hanya dilakukan jika 

ada dalam keterpaksaan (darurat).12 Bahkan pembentukan  Perppu Cipta Kerja 

tidak memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 UUD 1945. 

Sudah jelas  Perppu Cipta Kerja memanfaatkan konsep kegentingan yang 

memaksa. Penerbitan  Perppu Cipta Kerja melakukan hal yang berlawanan dengan 

Putusan MK. Ketika sebuah produk hukum dinyatakan inkonstitusional, pembuat 

undang-undang harus melaksanakan putusan MK tersebut. Pemerintah sengaja 

mengambil jalan pintas untuk melanggengkan dan melegalkan ketidakberpihakan 

kepada rakyat. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian ini 

dalam skripsi yang berjudul “Urgensitas  Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif 

Siyasah Dusturiyah” 

B. Rumusan Masalah  

    Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok masalah yaitu 

Bagaimana Urgensitas  Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, 

dengan sub masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana Konstitusionalitas  Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 Dalam 

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020? 

2. Bagaimana Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah 

Dusturiyah?  

C. Pengertian Judul 

    Untuk memastikan kejelasan dan arah yang lebih baik dalam paparan 

skripsi ini, penulis akan memberikan kejelasan mengenai makna judul guna 

mencegah pembaca mengalami kesulitan dalam memahami beberapa istilah utama 

 
12Susi Dwi Harijanti,  Perppu Cipta Kerja Melanggar Konstitusi (disampaikan dalam 

webinar Insan Cita https://bit.ly/foruminsancita januari 2023) 

https://bit.ly/foruminsancita
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atau frasa yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai 

pengertian judul yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Urgensitas 

Urgensitas adalah suatu keadaan dimana kita perlu mementingkan 

suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti13. 

2.  Perppu Cipta Kerja 

Berdasarkan Undang–undang No 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa yang 

mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang.14 

3. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah ilmu tentang undang-undang dasar suatu 

Negara dengan isi yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, 

lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara.15 

D. Kajian Pustaka 

Karya ilmiah yang akan datang tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan 

karya ilmiah yang lahir sebelumnya. di dalam penelitian ini terdapat beberapa 

karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah dari pertanyaan yang diangkat 

peneliti antara lain: 

 

 
13Binti Azizatul Qusna, “Urgensi Kerjasama Guru PAI dan Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SDN Sumberejo Grogol Kediri”, Skripsi, (Kediri; Fak. 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri 2022)  
14Republik Indonesia, Undang-Undang  No 15 Tahun 2019, bab I, pasal 1 ayat 4. 
15Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H,  Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah 

Dusturiyah, Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia (Yogyakarta; 

Semesta Aksara, 2019), h.48 
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1. Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, 

Syafii dalam jurnalnya Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja 

Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/202016, dalam penelitian ini 

mengatakan term inkonstitusional bersyarat bukan  berarti UU Cipta Kerja 

tidak bisa berlaku setelah putusan MK. Beberapa pakar menyebut kondisi 

UU Cipta Kerja sebagai “mati suri”, karena ada dan sah di mata hukum, 

tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan pada penelitian 

ini akan membahas mengenai  Perppu Cipta Kerja setelah UU Cipta Kerja 

dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.  

2. Hannu Setyawan dalam jurnalnya, Rancangan Undang-Undang Omnibus 

Law Cipta Kerja  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan17 di dalam 

jurnal ini menjelaskan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta 

tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan dalam UU No 

12 Tahun 2011 tidak mengenal pengelompokan Bab dalam bab dan Pasal 

didalam pasal sebagaimana yang tercantum dalam RUU Omnibus Law 

Cipta Kerja. Sedangkan dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana  

Perppu Cipta Kerja ditetapkan sedangkan ada ketidaksesuaian aturan 

penerbitan  Perppu Cipta Kerja yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011. 

3. Ricky Handriana dan Maharani Nurdin dalam jurnalnya, Analisis Yuridis 

Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

 
16Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii, “Analisis 

Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, 

Jurnal Panorama Hukum, 7 No 1 (Juni 2022) 
17Yhannu Setyawan, “Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja  Dalam 

Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan”, Jurnal Universitas Lampung, 7 no 1, (Maret 2020) 
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Cipta Kerja18, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pembentukan  Perppu 

Cipta Kerja telah  memenuhi aturan dalam pasal 22 UUD 1945 serta 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan tentang dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait dengan parameter kegentingan 

yang memaksa yang menjadi syarat dalam pembentukan  Perppu. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggambarkan hal yang kontra dengan 

penelitian di atas yaitu ketidaksesuaian aturan penerbitan  Perppu Cipta 

Kerja yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011. 

4. Shanti Dwi Kartika, dalam jurnalnya Politik Hukum Undang-Undang 

Cipta Kerja19, di dalam jurnal ini menjelaskan UU Cipta Kerja telah 

terbentuk  dengan metode omnibus law. Politik hukum formal dari 

undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, 

melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Politik hukum material 

ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan oleh Konstitusi. Sementara dalam penelitian ini akan 

membahas mengenai alasan  Perppu Cipta Kerja ditetapkan oleh 

pemerintah sedangkan pemerintah sendiri mengabaikan putusan MK 

mengenai UU Cipta Kerja. 

5. AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri dan Rusfandi dalam 

jurnalnya Tinjauan Penetapan  Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum20, di dalam jurnal ini 

 
18Ricky Handriana, Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta Kerja”, Jurnal Justitia, Vol 6, No 1 (2023) 
19 Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, Jakarta: Pusat 

Penelitian Badan Keahlian DPR RI, vol. XII No.2 (Oktober 2020) 
20AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri dan Rusfandi, “Tinjauan Penetapan 

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal 

Panah Keadilan, Vol. 2 No. 1 (Februari 2023)    
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menjelaskan Peraturan yang ditetapkan oleh  pemerintah sejatinya untuk 

kebaikan semua kalangan warga negaranya tanpa terkecuali. Masih 

dibutuhkan waktu dan upaya timbal balik yang harus dilakukan antara 

pemerintah dengan masyarakat begitu juga sebaliknya sehingga peraturan 

bisa terlaksana dengan optimal di semua kalangan masyarakat. Berbeda 

dengan penelitian ini, terkait dengan kemunculan  Perppu Cipta Kerja juga 

tak luput dari tanggapan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. 

Peneliti akan membahas dari aspek yuridis bagaimana peran masyarakat 

juga pemerintah mengenai penerbitan  Perppu Cipta Kerja.  

6. Ahmad Fala Tansa dalam skripsinya Otoritas Presiden Dalam 

Menerbitkan  Perppu Menurut Fiqih Siyasah21, di dalam jurnal ini 

dijelaskan Menurut ajaran Islam, tidak ada individu yang memiliki hak 

untuk mengesahkan suatu peraturan yang mengikat umat Islam selain dari 

Allah SWT. Seorang khalifah wajib patuh terhadap ketentuan hukum 

Islam, dengan tujuan menjalankan hukum-hukum dan merancang 

peraturan-peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip serta norma-

norma yang terkandung dalam agama. Presiden diperbolehkan 

menerbitkan  Perppu jika menyangkut tentang kemaslahatan bersama 

(keadaan darurat). Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas 

bagaimana pandangan siyasah dusturiyah mengenai konsep  Perppu itu 

sendiri.  

 

 

 

 
21Ahmad Fala Tansa, “Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih 

Siyasah”, Skripsi ( Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah 2018)  
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan 

kepustakaan (library research), yang bertujuan secara normatif 

mengatasi tantangan atau kesenjangan serta kekosongan dalam hukum. 

Penelitian kepustakaan ini melibatkan analisis literatur berupa buku, 

artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya guna memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif.  

2. Pendekatan Penelitian  

a) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan 

pada bahan hukum utama; pendekatan ini mempelajari teori, 

konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal 

sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan membaca 

literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan 

dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.22 

b) Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari al-Qur’an, 

hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama. 

3. Sumber Data  

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data primer yang 

digunakan dalam penelitian pustaka (library research) berasal dari 

antara lain literatur kitab undang-undang, buku-buku hukum, 

literatur perbuatan melawan hukum pemerintah, artikel, jurnal, dan 

sumber bacaan lainnya yang terkait. Namun, sumber hukum sekunder 

 
22Munawara Idris, Kusnadi Umar, “Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus 

Perkara Judicial Review”, Jurnal Siyasatuna, vol.1, no.2 (Mei 2020), h.266 
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termasuk al-Quran, hadist, fikih, kamus, dan ensiklopedia, dan lain-

lain.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan 

mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian ini, baik dari perspektif hukum positif maupun fiqih. Data 

yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk sampai pada kesimpulan. 

5. Teknik Analisis Data  

 Tujuan dari penerapan teknik analisis data adalah untuk 

memfasilitasi penyelesaian masalah dengan lebih efektif. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini, berbagai metode analisis data digunakan, 

dimulai dengan mengorganisir data (baik itu peraturan hukum atau 

teori yang relevan), membentuk pola dari data tersebut, melakukan 

evaluasi mendalam terhadap data, dan selanjutnya menjalani proses 

elaborasi guna merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan fokus 

penelitian ini. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan jawaban 

terhadap perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui dan menganalisis apa Urgensitas  Perppu Cipta 

Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah 

b) Untuk mengetahui tinjauan  Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif 

Siyasah Dusturiyah 
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2. Kegunaan Penelitian 

Untuk memperoleh manfaat dari sebuah penelitian, maka perlu 

dirumuskan kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini 

sebagai berikut: 

a) Kegunaan Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini agar diharapkan 

dapat membuat kontribusi teoritis terkait Urgensitas Perppu Cipta 

Kerja yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam buku ilmu 

pengetahuan. 

b) Kegunaan Praktis 

 Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan akan tercipta 

dampak positif yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat 

berperan sebagai sumber panduan dalam pola pikir dan tindakan 

pemerintah saat mengambil keputusan, dengan tujuan mewujudkan 

pencapaian tujuan hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN  PERPPU CIPTA KERJA 

DAN SIYASAH DUSTURIYAH 

A. Perppu dan Negara Hukum 

Secara sederhana, negara hukum (Rechstaat) adalah negara yang 

meletakkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan memiliki kekuatan hukum 

untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.1 Indonesia adalah negara konstitusional 

yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, menganut demokrasi, dan 

memiliki sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adanya tanda-tanda 

pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah salah 

satu ciri negara hukum (Rule Of Law)2.     

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

(NRI) 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”, 

yang berarti bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan 

pada hukum yang berlaku. dengan demikian, sebagai Negara Hukum, Indonesia 

memiliki perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan 

hukum. UUD Tahun 1945 adalah undang-undang tertinggi yang berfungsi sebagai 

dasar dan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan 

warga negara, serta sebagai hukum dasar yang memuat aturan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan.3 

 Menurut Friedrich Julius Stahl, rechtsstaat terdiri dari empat komponen: 

Penjagaan hak asasi manusia, Pemecahan kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan 

peraturan, dan Perselisihan di peradilan administrasi.  Sebagai  bentuk melindungi 

 
1Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Jakarta; Sinar Bakti, 2008), hal. 142.   
2 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H , Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi II 

(Cet.1; Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.57 
3Nia Hasna Triadi, Dr. Arfa’I, S.H., M.H., “Analisis Perppu Sebagai Salah Satu Jenis 

Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022”, Limbago; Journal Of 

Constitutional Law, Vol. 2 no.3 (2022). h.362 
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hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan. MK yang 

merupakan  lembaga yang menjaga dan mengawasi konstitusi di Indonesia4 

  Pada umumnya, di negara-negara yang mengadopsi prinsip negara 

berdasarkan hukum, terdapat tiga prinsip mendasar yang diikuti, yaitu Supremasi 

Hukum (supremacy of law), Kesetaraan Di Hadapan Hukum (equality before the 

law), dan Penegakan Hukum Dengan Cara Yang Tidak Bertentangan Dengan 

Hukum (due process of law). Yang mempunyai ciri-ciri5 :  

1) Jaminan perlindungan HAM;  

2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;  

3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun 

warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.  

Adapun konsep mengenai negara hukum Indonesia yang bersumber dari 

Pancasila. Ciri yang sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu:  

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;    

2. Memajukan kesejahteraan umum;   

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan   

4. Partisipasi dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  

perdamaian abadi dan keadilan sosial.   

Pancasila juga ikut mempengaruhi gagasan tentang negara hukum 

Indonesia, yang merupakan kumpulan nilai-nilai dasar yang diterima oleh rakyat 

Indonesia dan digunakan sebagai landasan praktik kedaulatan rakyat. Nilai-nilai 

tersebut termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 

 
4Andre Suryadinata, ”Implikasi Hukum tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No. 2 

(Desember 2019), h.2 
5Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, Fiat 

Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No. 2 (Mei-Agustus 2012), h.148 
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hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; serta keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia 

mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan 

keadilan. Mengukuhkan konsep negara hukum Indonesia menjadi penting untuk 

memastikan karakteristik khas bangsa ini tetap terjaga.   

Konsep negara hukum berdasarkan  Pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan 

negara  kesejahteraan (welvaarstaat).6 Paham negara hukum tidak hanya berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara, tetapi juga merentang hingga ke aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, semakin 

proaktif penerapan konsep negara hukum oleh pemerintah akan mempercepat 

pencapaian tujuan negara kesejahteraan di Indonesia. Sebaliknya, jika 

implementasi konsep negara hukum yang kurang optimal, hal tersebut bisa 

menjauhkan Indonesia dari visi awal pendiriannya sebagai negara. 

Salah satu ciri negara hukum yaitu demokrasi, sistem demokrasi dalam 

pengertiannya adalah di tangan rakyatlah kekuasaan tertinggi itu berada, sehingga 

keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan kepentingan-

kepentingan rakyat. Artinya, sebuah negara yang mengadopsi sistem demokrasi, 

dapat diartikan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat.7 Partisipasi warga negara dalam menentukan kebijakan publik, misalnya 

dalam proses pembuatan undang-undang, mencerminkan harmonisasi antara 

hukum dan demokrasi dalam suatu negara. Implementasi konsep negara hukum 

selalu diselaraskan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

 
6 Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, Fiat 

Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No. 2 (Mei-Agustus 2012),  h.149 
7Devandra Berliana Budisafitri, Kezia Rona Finita, Muhammad Danda Evantrino, Karina 

Salsabila Meirlda,  “Pengesahan PERPPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Perspektif Negara 

Demokrat”, Madani; Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 no.4, (Mei 2023), h.254  
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Perppu tentu saja berkaitan dengan dengan peraturan di negara hukum.  

Sejarah tentang variasi jenis peraturan perundang-undangan, terdapat suatu tipe 

Peraturan Pemerintah (PP) yang disebut sebagai Perppu. Jenis Peraturan 

Pemerintah memiliki dua aspek, yaitu sebagai alat pelaksana perintah undang-

undang dan juga sebagai pengganti undang-undang yang dihasilkan dalam situasi 

kegentingan yang memaksa. Penetapan dan regulasi terkait Perppu diarahkan oleh 

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 22 UUD 1945 dijelaskan 

bahwa dalam keadaan kegentingan yang mendesak, Presiden memiliki wewenang 

untuk mengeluarkan dan mengesahkan Perppu.8 

Diperlukan bagi suatu negara untuk menghasilkan Perpu, karena dalam 

praktek pelaksanaan negara atau pemerintahan, sering kali situasi-situasi yang 

tidak umum muncul dalam pengaturan urusan negara. Sistem hukum yang 

umumnya berlaku mungkin tidak dapat memadai untuk menangani kepentingan 

negara atau masyarakat, sehingga diperlukan regulasi yang khusus untuk 

mengarahkan fungsi-fungsi negara agar berjalan secara efisien, dengan tujuan 

memastikan penghormatan terhadap kepala negara dan pemenuhan hak-hak dasar 

warga negara. Dengan cara ini, pemanfaatan instrumen hukum menjadi penting 

dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan.9 

Menurut Jimly Asshiddiqie, karena ada situasi di mana suatu masalah 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan, sementara masalah 

tersebut memerlukan penyelesaian segera. Karena keterbatasan waktu tersebut 

dianggap sebagai hal yang mendesak, maka tindakan-tindakan yang bersifat 

darurat, meskipun melanggar hukum yang biasa berlaku, dapat diambil dengan 

 
8Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 22 
9Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) 

Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, jurnal Hukum 

Vol.2 No.2 (18 April 2021), h. 231 
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diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. 

Langkah-langkah semacam itu diizinkan karena alasan administratif internal 

pemerintahan atau karena pertimbangan adanya keadaan darurat yang memaksa, 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Meskipun hanya ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah 

administratif teknis yang boleh diabaikan, dalam keadaan normal atau umum, 

ketentuan tersebut tetap tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, agar aparat 

administrasi negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perubahan hukum 

diperlukan melalui pengesahan Perpu tersebut.10 

B. Analisis Pembentukan  Perppu 

Apabila merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Proses 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki peraturan perundang-

undangan terdiri dari:11   

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

4. Peraturan Pemerintah;  

5. Peraturan Presiden;  

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

 Pasal 7 dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menjelaskan Perppu termasuk salah satu jenis peraturan 

perundang-undangan yang memiliki posisi setara dengan Undang-Undang dalam 

 
10Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h.64 
11Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Konsep Perppu ini jika dilihat 

dari substansinya, sebenarnya seharusnya diatur dalam bentuk Undang-Undang, 

namun Perppu ini dikeluarkan sebagai peraturan pemerintah. Dengan kata lain, 

Perppu adalah peraturan yang berbentuk aturan pemerintah namun memiliki 

substansi seperti Undang-undang. Lebih singkatnya Perppu merupakan aturan 

yang memakai pakaian peraturan pemerintah namun isinya Undang-Undang. Oleh 

karena itu muatan materi yang terkandung dalam  Perppu merupakan muatan 

materi dari Undang-undang yang berisi12  : 

(a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

(b) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang  

(c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu  

(d) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi 

(e) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

   Perppu dibuat dalam situasi darurat dan tidak normal, juga proses 

pembentukannya juga berbeda dari pembentukan undang-undang.  Perppu 

dibentuk oleh presiden tanpa campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

karena suatu hal ikhwal kegentingan yang memaksa, namun undang-undang 

dibuat atas persetujuan bersama presiden dengan DPR dalam kondisi situasi yang 

normal.  

Proses pembentukan dan tata cara penyusunannya, regulasi mengenai 

Perppu tertera dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 mengenai 

pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Dalam Pasal 57 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan 

 
12 Ricky Handriana, Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan  

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Justitia; Vol.6, Nomor 1, (2023) h. 

145-146 

 



21 
 

 
 

bahwa dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden memiliki kewenangan 

untuk menetapkan Perppu.13   

Tertuang pada pada pasal 22 UUD 1945 bahwa Presiden diberi 

kewenangan secara subjektif menilai keadaan negara yang bisa memicu lanngsung 

dibentuknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena Undang-

Undang secara normal dan prosedur tidak dapat langsung dibentuk karena 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar sedangkan keadaan memaksa dan 

membutuhkan pengaturan secara formil dan materil dibuat sesegera mungkin. 

Selain penilaian subjektivitas presiden, parameter objektif dari penerbitan  Perppu, 

dasarnya ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada tiga (3) syarat parameter dari yang 

namanya kegentingan memaksa, yaitu:  

a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah 

hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;   

b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 

kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;   

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang 

Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup 

lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk 

diselesaikan.14  

 Dalam menghadapi situasi yang tergolong abnormal, aturan hukum yang 

berlaku adalah aturan khusus dengan penyesuaian tertentu sebagai bagian dari 

pelaksanaan langkah-langkah di luar kebiasaan. Keberadaan Perppu sebagai 

 
13AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, Rusfandi, ”Tinjauan Penetapan 

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal 

Panah Keadilan, Vol. 2 No. 1 (Februari 2023) hal.46   
14Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 138/PUU/VII/2009 tentang pengujian Perppu 

No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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instrumen peraturan darurat juga diikuti oleh langkah-langkah untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Pertama, Perppu hanya boleh 

dikeluarkan dalam kondisi “kegentingan yang memaksa”. Perppu merupakan 

“noodverordeningsrecht” Presiden, yang artinya sudah menjadi hak bagi Presiden 

dalam menetapkan peraturan yang digunakan dalam keadaan kegentingan yang 

memaksa.15 Penggunaan hak tersebut tergantung pada penilaian subjektif Presiden 

mengenai situasi darurat yang memaksa. Secara sepintas, subjektivitas ini 

memiliki peluang untuk dimanfaatkan oleh kepentingan politik yang dapat 

mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ada pembatasan kedua yang 

menyeimbangkan kekuasaan Presiden, yaitu batasan waktu berlakunya Perppu. Ini 

didasarkan pada kewajiban Presiden untuk segera mengajukan Perppu yang 

dikeluarkan kepada DPR agar dapat dibahas dalam sidang berikutnya.16  

 Dalam kenyataannya, otoritas Presiden untuk menerbitkan Perppu tidaklah 

absolut; sebaliknya, ia memiliki batasan sebagai cara untuk menilai sesuai dengan 

standar penilaian objektif. Selanjutnya, sebagai representasi rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) akan menilai apakah penerbitan Perppu itu objektif dan 

apakah cocok untuk menjadi undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat 

tanpa batasan waktu, seperti Perppu. Peran DPR sangat penting karena memantau 

penggunaan subjektivitas Presiden dalam penerbitan Perppu.17 

 Berada dalam struktur hierarkis, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) memiliki posisi setara dengan undang-undang, menghasilkan 

efek keberlakuan yang setara pula. Bahkan, Pasal 11 dalam UU Nomor 12 Tahun 

 
15Ni Kadek Ayu Sri Undari, Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan  

Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition”, Jurnal 

Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 (Tahun 2023), h.719 
16 Republik Indonesia, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945  
17 Nia Hasna Triadi, Dr. Arfa’I, S.H., M.H., “Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis 

Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022” Limbago; Journal of 

Constitutional Law, Vol. 2 No. 3 (2022). h.367 
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2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa 

“Isi materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan isi 

materi Undang-Undang”. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, 

prinsip legalitas formil yang termuat dalam Undang-Undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan juga berlaku secara mengikat terhadap Perppu. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi “Ketegasan tujuan; Kepastian lembaga atau 

pejabat yang berwenang; Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan substansi materi; 

Pelaksanaan yang memungkinkan; Manfaat dan hasil yang dapat dicapai; 

Keterperincian yang jelas; dan Keterbukaan informasi”.18 

 Menurut Bagir Manan, “Hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang 

disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dianggap 

sebagai situasi yang disertai dengan ancaman atau kegentingan yang berkaitan 

dengan negara dan rakyat.19 Menurut Bagir Manan, terdapat kriteria yang harus 

dipenuhi oleh Presiden dalam menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu: Pertama, 

adanya krisis (crisis). Kedua, terdapat situasi mendesak yang terjadi (emergency); 

dan Ketiga, terdapat tanda-tanda yang jelas dan masuk akal (reasonableness). 

Keadaan darurat sebagai dasar penerbitan Perppu mengacu pada situasi darurat 

yang menyebabkan terjadinya kegentingan yang mendesak (a grave and sudden 

disturbance). Sementara itu, kondisi darurat (emergency) berkaitan dengan situasi 

yang sebelumnya tidak dapat diprediksi dan memerlukan tindakan atau 

pengaturan cepat tanpa menunggu proses perundingan. Kriteria “reasonableness” 

menunjukkan bahwa kondisi yang menjadi dasar untuk mengeluarkan Perppu 

 
18 Ni Kadek Ayu Sri Undari, Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan  

Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition”, Jurnal 

Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 (Tahun 2023), h.720 
19Prof. Dr. H. Bagir Manan,S.H.,M.C.I., Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta; Cet.3, FH 

UII 2006), h.151 
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sudah memiliki petunjuk awal yang konkret dan didasarkan pada pemikiran yang 

masuk akal. Oleh karena itu, ketika tidak melakukan upaya dalam keadaan 

mendesak, ada kekhawatiran akan timbulnya gangguan dalam masyarakat dan 

pemerintahan.20 Bagir Manan juga berpendapat bahwa penerbitan Perppu dalam 

situasi mendesak ini harus memiliki batasan dalam hal materi, yaitu isu-isu yang 

terkait dan relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hal-hal yang 

berkaitan dengan struktur lembaga negara dan pengaturan seperti penundaan atau 

penghapusan kewenangan tidak boleh dimasukkan ke dalam Perppu.21  

 Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai persyaratan materi untuk 

menerbitkan Perppu, terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi, yakni 

“reasonable necessity”, “limited time”, dan “absence of alternative”. 

“Reasonable necessity” merujuk pada kebutuhan yang wajar yang menjadi dasar 

pertimbangan penerbitan Perppu. “Limited time” terkait erat dengan batasan 

waktu yang ada untuk menanggapi masalah yang mendesak. Sementara itu, 

“absence of alternative” menandakan bahwa tidak ada alternatif lain yang dapat 

diambil, atau berdasarkan penilaian yang rasional, alternatif lain dianggap tidak 

mampu menjadi solusi untuk mengatasi situasi yang timbul.22 

C. Keterkaitan Undang-Undang Cipta Kerja Dan  Perppu Cipta Kerja 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diadopsi 

menggunakan pendekatan Omnibus Law untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan strategis yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan 

pengaturannya. Namun, undang-undang tersebut masih dalam proses uji coba 

 
20Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang dan Batasan Pengaturannya”, Jurnal Hukum Jatiswara, no. 2 (2017), 

h.232 
21Nur Rohim, “Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah 

Konstitusi dalam Kegentingan yang Memaksa” Jurnal Cita Hukum Vol II. No. 1. ( Juni 2014), 

h.122 
22 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007) h.282 
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formil di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan sebagai berikut: 

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara 

penuh, dengan syarat tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 

2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan; 

2. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetap berlaku 

hingga dilakukan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; 

dan  

3. Perbaikan harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan 

diucapkan.  

Sebagai langkah selanjutnya, Presiden mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk memperbaiki 

dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Lingkup dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta 

Kerja ini mencakup; Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, 

Ketentuan Ketenagakerjaan; Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Fasilitasi Kegiatan 

Berusaha, Dukungan untuk Penelitian dan Inovasi; Pengadaan Tanah; Wilayah 

Ekonomi; Investasi oleh Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek-Proyek 

Strategis Nasional; Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan; dan Pemberlakuan 

Sanksi. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-
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VII/2009, Presiden percaya bahwa kondisi tersebut memenuhi parameter dalam 

hal kegentingan yang memaksa.23 

a.  Matrikulasi Perbedaan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja24 

oleh M. Fandrian Hadistianto, SH, MH (LBHN PP FSP KEP SPSI) 

UU CIPTA KERJA NO. 11 

TAHUN 2022 

PERPPU CIPTA KERJA NO. 2 

TAHUN 2022 

Pasal 81 Ketenagakerjaan Pasal 81 Ketenagakerjaan 

Pasal 64 dihapus Ketentuan Pasal 64 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 64 

(1) Perusahaan dapat menyerahkan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

Perusahaan lainnya melalui perjanjian 

alih daya yang dibuat secara tertulis. 

(2) Pemerintah menetapkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penetapan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

 
23Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, (Berita) DPMPTSP, 1 januari 2023, 

https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-

kerja, diakses 5 juni 2023   
24Matrikulasi Perbedaan Uu Cipta Kerja Dan Perppu Cipta Kerja, (Berita) SPKEP SPSI, 

4 januari 2023, https://spkepspsi.org/2023/01/04/matrikulasi-perbedaan-uu-cipta-kerja-dan-

perppu-cipta-kerja/ , diakses 5 juni 2023 

https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja
https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja
https://spkepspsi.org/2023/01/04/matrikulasi-perbedaan-uu-cipta-kerja-dan-perppu-cipta-kerja/
https://spkepspsi.org/2023/01/04/matrikulasi-perbedaan-uu-cipta-kerja-dan-perppu-cipta-kerja/
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Judul Paragraf 1 pada BAB X diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Paragraf 1 Penyandang Disabilitas 

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 67 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan 

Tenaga Kerja penyandang disabilitas 

wajib memberikan perlindungan sesuai 

dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. 

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 84 

Setiap Pekerja/ Buruh yang 

menggunakan hak waktu istirahat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 

80, dan Pasal 82 berhak mendapat Upah 

penuh. 

Pasal 88C 

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah 

minimum provinsi. 

Pasal 88C 

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah 

minimum provinsi. 
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(2) Gubernur dapat menetapkan Upah 

minimum kabupaten/kota dengan syarat 

tertentu 

(3) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi 

dan Ketenagakerjaan 

(4) Syarat tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi 

pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi 

pada kabupaten/kota yang bersangkutan 

(5) Upah minimum kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus lebih tinggi dari upah minimum 

provinsi 

(6) Kondisi ekonomi dan 

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menggunakan data yang 

bersumber dari lembaga yang berwenang 

di bidang statistik. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara. penetapan Upah minimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

syarat tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

(2) Gubernur dapat menetapkan Upah 

minimum kabupaten/kota. 

(3) Penetapan Upah minimum 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil 

penghitungan Upah minimum 

kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah 

minimum provinsi. 

(4) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi 

dan Ketenagakerjaan. 

(5) Kondisi ekonomi dan 

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) menggunakan data yang 

bersumber dari lembaga yang berwenang 

di bidang statistik.  

(6) Dalam hal kabupaten / kota belum 

memiliki Upah minimum dan akan 

menetapkan Upah minimum, penetapan 

Upah minimum harus memenuhi syarat 

tertentu. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara. penetapan Upah minimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

syarat tertentu sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (6) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 88D 

(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 88C ayat (1) dan 

ayat (2) dihitung dengan menggunakan 

formula penghitungan Upah minimum.  

(2) Formula penghitungan Upah 

minimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat variabel pertumbuhan 

ekonomi, atau inflasi 

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula 

penghitungan Upah minimum diatur 

dalam Peraturan Pemerintah 

Pasal 88D 

(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan 

ayat (2) dihitung dengan menggunakan 

formula penghitungan Upah minimum.   

(2) Formula penghitungan Upah 

minimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempertimbangkan variabel 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

indeks tertentu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

formula penghitungan Upah minimum 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 88F 

Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat 

menetapkan formula penghitungan Upah 

minimum yang berbeda dengan formula 

penghitungan Upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D 

ayat (2). 
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Pasal 92 

(1) Pengusaha wajib menyusun struktur 

dan skala Upah di Perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan Perusahaan 

dan Produktivitas. 

(2) Struktur dan skala Upah digunakan 

sebagai pedoman Pengusaha dalam 

menetapkan Upah 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

struktur dan skala Upah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 92 

(1) Pengusaha wajib menyusun struktur 

dan skala Upah di Perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan Perusahaan 

dan produktivitas. 

(2) Struktur dan skala Upah digunakan 

sebagai pedoman Pengusaha dalam 

menetapkan Upah bagi Pekerja/Buruh 

yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun 

atau lebih. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

struktur dan skala Upah diatur dalam 

Peraturan Pemerintahan. 

PASAL 82 

JAMINAN SOSIAL 

NASIONAL 

PASAL 82 

JAMINAN SOSIAL 

NASIONAL 

PASAL 83  

BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL 

PASAL 83  

BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL 
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b. Bagian Ketentuan Peralihan Perppu Cipta Kerja 

Pasal 184 

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:  

1. Semua peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah diubah 

oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang ini; dan  

2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang ini. 

Pasal 185 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 Secara keseluruhan, bila ditelaah Perppu Cipta Kerja secara signifikan dari 

UU Cipta Kerja tidak banyak berbeda secara substansial. Beberapa substansi baru 

yang dituangkan dalam Perppu Cipta Kerja yaitu: pertama, ketentuan mengenai 

mekanisme outsourcing; kedua, pengaturan mengenai perlindungan terhadap 

pekerja disabilitas; ketiga, kepastian hak upah atas pekerja yang sedang cuti; 

keempat, ketentuan tentang upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah; 

kelima, pengaturan tentang skala pengupahan. Beberapa substansi tersebut adalah 



32 
 

 
 

ringkasan dari substansi Perppu Cipta Kerja. Beberapa aspek substansi tersebut 

merupakan aspirasi buruh yang sempat disampaikan kepada DPR. Namun, hal 

tersebut belum sepenuhnya memenuhi semua tuntutan yang diinginkan oleh 

masyarakat buruh.  Beberapa hal yang masih belum ada dalam Perppu Cipta Kerja 

mengenai klaster ketenagakerjaan termasuk; kepastian tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK); Tenaga Kerja Asing (TKA); Waktu Kerja; Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup; dan 

sebagainya. Beberapa hal tersebut merupakan ringkasan dari tuntutan buruh yang 

penulis rangkum. Mengingat Perppu Cipta Kerja masih memuat 10 cluster lain 

selain ketenagakerjaan, maka dapat dipastikan dari sisi substansi tidak terdapat 

perbedaan yang cukup besar dari UU Cipta kerja sebelumnya.25  

 Dapat dikatakan, unsur-unsur tambahan yang terkandung dalam 10 klaster 

yang terdapat dalam Perppu Cipta Kerja jelas masih terabaikan dan bahkan tidak 

pernah dibahas tentang baik atau buruknya. Artinya, tidak dapat disimpulkan 

bahwa pengundangan Perpu Cipta Kerja benar-benar mewakili aspirasi 

masyarakat. Padahal, sesuai dengan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang 

UU Cipta Kerja, meaningfull participation diperlukan dalam penyempurnaan atau 

pengundangan undang-undang, terutama dalam hal UU Cipta Kerja. Selanjutnya, 

Perppu Cipta Kerja dianggap sebagai langkah pembangkangan terhadap konstitusi 

(Constitutional Disobedience) dan dipandang masalah legislasi nirpartisipatif.26 

 
25Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Volume 2, No.1, (Juni 2023), h.60 
26Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Volume 2, No.1, (Juni 2023), h.61 
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D. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

 Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang mengupas 

peraturan-perundang-undangan di dalam negara. Dalam ranah ini juga 

dijelaskan konsep-konsep terkait konstitusi (seperti dasar undang-undang 

negara dan sejarah pembentukan peraturan di suatu negara), legislasi (proses 

pembentukan undang-undang), lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang 

memiliki peran penting dalam perundang-undangan. Tidak hanya itu, kajian 

ini juga mengulas konsep negara hukum dalam bidang siyasah dan saling 

keterkaitan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara 

yang harus dijaga dan dilindungi.27  

 Secara etimologi, siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasatan yang 

merujuk pada tindakan mengelola, mengurus, serta mengatur atau melakukan 

tugas pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Interpretasi ini dari 

segi bahasa menunjukkan bahwa esensi siyasah adalah mengatur dan 

merumuskan kebijakan dalam konteks politik untuk mencapai tujuan 

tertentu.28 Dalam pengertian terminologis, menurut Abdul Wahhab Khallaf, 

siyasah diartikan sebagai penyusunan peraturan-perundang-undangan yang 

dirancang untuk menjaga tata tertib dan kemaslahatan.29  

 Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” dalam bahasa Persia. Awalnya, 

kata ini merujuk pada seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas, baik 

dalam konteks politik maupun agama. Seiring perkembangan, istilah ini 

kemudian digunakan untuk mengacu pada anggota kependetaan (pemuka 

agama) dalam agama Zoroaster (Majusi). Setelah diadopsi ke dalam bahasa 

 
27Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, (Cet.II, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 177 
28Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah‚ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.3 
29Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah‚ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.4 
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Arab, kata “dusturiyah” berkembang makna menjadi asas dasar atau 

pembinaan. Dalam terminologi, dusturiyah menggambarkan kumpulan norma 

yang mengatur fondasi dan interaksi kolaboratif di antara anggota masyarakat 

dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis 

(konvensi).30  

Dapat disimpulkan bahwa istilah “dusturiyah” merujuk pada norma-

norma perundang-undangan yang memiliki karakter dasar, sehingga 

dijadikan landasan pokok yang menjadi acuan untuk semua regulasi dalam 

hal tata pemerintahan, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan 

prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-

undangan harus mengacu pada konstitusinya masing-masing dalam setiap 

negara, yang merefleksikan nilai-nilai Islam yang dijelaskan dalam hukum-

hukum syariat yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Nabi, baik dalam 

aspek kepercayaan, etika, ibadah, urusan sosial, dan lainnya. Dengan 

demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang 

mengulas persoalan hukum dalam pemerintahan negara dengan tujuan 

mengarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.31  

Pembahasan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah adalah interaksi 

antara pemimpin dan warga negara, serta struktur kelembagaan yang hadir 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam lingkup siyasah dusturiyah 

umumnya terfokus pada pembahasan aturan dan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan urusan negara, yang harus disesuaikan dengan prinsip-

prinsip agama dan diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia 

serta memenuhi kebutuhannya.32 

 
30Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah‚ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.154 
31Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 154 
32A. Djazuli, Fiqh Siyasah‚ Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu 

Syari’ah, (Cet.V, Jakarta: Kencana, 2013 ), h. 47 
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2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah  

 Siyasah dusturiyah merangkum wilayah kehidupan yang amat luas 

kompleks. Keseluruhan aspek ini, dan biasanya permasalahan yang terlibat 

dalam siyasah dusturiyah tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok: pertama, 

dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy 

syar’iyyah, dan semangat ajaran Islam dalam mengelola masyarakat, yang 

tetap konstan meskipun masyarakat berubah. Karena dalil-dalil kulliy menjadi 

kekuatan dinamis dalam mengalami perubahan masyarakat. Kedua, peraturan-

peraturan yang bisa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, 

termasuk ijtihad para ulama, meskipun tidak semua hal.33 Adapun ruang 

lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:  

1. Al-Sulthah Al- Tasyri’Iyah   

 Al-sulthah al-tasyri’iyah mengacu pada kekuasaan legislatif, yakni 

wewenang pemerintahan dalam Islam untuk merancang dan menetapkan 

hukum. Istilah al-sulthah al-tasyri’iyah digunakan untuk menggambarkan 

salah satu komponen kekuasaan atau kewenangan administrasi Islam 

dalam mengurus urusan negara, yang mencakup hal-hal seperti putusan 

hukum dan penyelesaian sengketa hukum (ahlul halli wa al-aqdi), 

interaksi antara komunitas Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, 

konstitusi, regulasi hukum, peraturan pelaksana, serta aturan yang berlaku 

di wilayah tertentu. Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri’iyah 

melibatkan:34 

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam 

2) Masyarakat islam yang akan melaksankannya  

 
33Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 48 
34Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 162 
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3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat 

islam 

 Fungsi dari lembaga legislatif adalah mengatur hal-hal yang 

ketentuannya telah dijelaskan dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, 

mereka melibatkan penalaran (ijtihad) dalam kasus-kasus yang tidak 

dijelaskan secara tegas oleh nash. Menggunakan ijtihad untuk 

mengesahkan hukum dengan menerapkan qiyas (analogi). Upaya ini 

melibatkan identifikasi illat atau sebab hukum yang berkaitan dengan 

situasi yang muncul, dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip yang ada 

dalam nash. Ijtihad yang dilakukan juga harus mempertimbangkan konteks 

sosial dan kondisi masyarakat, untuk memastikan bahwa hasil peraturan 

yang akan dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak 

memberatkan mereka. Peraturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif 

adalah undang-undang, yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang 

terus berjalan. Suatu waktu, undang-undang yang diterbitkan oleh lembaga 

legislatif dapat menghadapi situasi baru yang memerlukan revisi atau 

bahkan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

baru. Lembaga legislatif perlu secara aktif memeriksa atau mengubah 

undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus 

bergerak maju.35  

 Ketiga, dalam hal keuangan negara, lembaga legislatif memiliki 

wewenang untuk mengawasi dan mempertanyakan perbendaharaan 

negara, sumber devisa, dan anggaran pendapatan dan belanja negara 

kepada kepala negara sebagai pelaksana pemerintahan.36 

 

 
35Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 162 
36Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 162 
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b. Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah   

 Al-Sulthah Al-Tanfidziyah adalah kekuasaan eksekutif yang 

melibatkan pelaksanaan kekuasaan yang mencakup elemen imamah, 

bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut Al-Maududi, entitas 

pelaksanaan dalam Islam disebut ulil amri dan dipimpin oleh seorang amir 

atau khalifah. Dalam struktur pemerintahan negara-negara mayoritas islam 

serta sistem presidensial seperti Indonesia, penekanan diberikan pada 

kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak pemerintahan 

untuk mengurusi masalah negara, menerapkan undang-undang, serta 

mengambil kebijakan bila diperlukan demi kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah, umat islam diarahkan untuk 

patuh kepada ulil amri atau pemimpin negara dengan syarat bahwa 

lembaga eksekutif ini tunduk pada ajaran Allah dan Rasul-Nya serta 

menjauhi dosa dan pelanggaran. 

 Tugas utama al-sulthah al-tanfidziyyah adalah menjalankan 

pelaksanaan undang-undang. Negara memiliki hak untuk menguraikan dan 

menerapkan peraturan-perundang-undangan yang telah disusun 

sebelumnya. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk membuat 

kebijakan baik di dalam negeri maupun dalam hubungan antar negara 

(hubungan internasional).37 

c. Al-Sulthah Al-Qadha’Iyyah   

 Al-sulthah al-qadha’iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan untuk menyelesaikan 

kasus-kasus, baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana, termasuk 

sengketa administratif yang terkait dengan negara. Ini melibatkan 

 
37Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 163 
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persoalan yang menentukan legalitas undang-undang sebelum 

diundangkan, yang telah diuji berdasarkan isi pokok konstitusi negara.38   

 Tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan 

kebenaran, memastikan terlaksananya keadilan, memperkuat negara, 

menjaga stabilitas kedudukan hukum kepala negara, serta menjamin 

kepastian hukum untuk kemaslahatan masyarakat dalam suatu negara. 

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, dan 

untuk melaksanakannya, lembaga yang menegakkan peraturan tersebut 

menjadi sangat penting. Keberadaan lembaga tersebut diperlukan untuk 

menerapkan hukum-hukum tersebut secara efektif. Lembaga ini juga harus 

memahami konstitusi negara tersebut agar keputusan yang diambil dalam 

menyelesaikan perkara tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut.39   

 Tugas yang diemban oleh al-sulthah al-qadha'iyyah adalah untuk 

menjaga dan mempertahankan hukum serta regulasi yang telah dibuat oleh 

lembaga legislatif. Dalam konteks sejarah Islam, lembaga ini memiliki 

kewenangan yang melibatkan berbagai ranah, seperti al-hisbah 

(pengadilan untuk perkara pelanggaran ringan seperti penipuan dalam 

bisnis), al-qadha (pengadilan untuk mengadili perkara-perkara warga, baik 

yang bersifat perdata maupun pidana), dan al-mazalim (pengadilan yang 

menangani kasus-kasus penyelewengan oleh pejabat negara dalam 

pelaksanaan tugasnya, termasuk kebijakan dan regulasi yang merugikan 

hak-hak rakyat).40 

 

 
38Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 162 
39Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h. 162 
40Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Cet.I Yogyakarta: FH 

UII Press, 2007),  h.273. 
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3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah 

 Siyasah Dusturiyah merupakan segmen dari Fiqh Siyasah yang mengulas isu-

isu terkait hukum perundang-undangan negara. Ini juga merangkum prinsip-

prinsip konstitusi, legislasi, struktur institusi demokrasi, dan mekanisme syura. 

Lebih meluas lagi, siyasah dusturiyah mencakup penerangan tentang gagasan 

negara berdasarkan hukum di dalam siyasah serta hubungan saling 

menguntungkan antara pemerintah dan warga negara, dan hak-hak yang harus 

dilindungi.41 Proses pembentukan aturan perundang-undangan memiliki tujuan 

untuk mengatur kepentingan manusia, dan tentu saja harus dapat 

diimplementasikan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks 

siyasah dusturiyah mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan, pada 

dasarnya harus merujuk pada teks-teks (al-Qur'an dan Sunnah) serta prinsip jalb 

al-mashalih wa dar al-mafasid (mengejar maslahat dan menolak mudharat).42 

  Prinsip-prinsip yang dimasukkan dalam penyusunan konstitusi melibatkan 

penjaminan terhadap hak-hak fundamental setiap individu dalam masyarakat serta 

memastikan kesetaraan semua individu di mata hukum, tanpa mempertimbangkan 

perbedaan strata sosial, tingkat kekayaan, pendidikan, atau agama. Maksud di 

balik pembentukan regulasi perundang-undangan adalah mewujudkan 

kesejahteraan manusia, mengatasi kebutuhan dan keperluan manusia. Siyasah 

dusturiyah bisa diartikan sebagai studi politik mengenai sistem pemerintahan dan 

negara dalam Islam yang menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan 

prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis, serta tujuan 

hukum Islam. Selain itu, evolusi ijtihad para ulama juga diinduksi oleh perubahan 

 
41Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, h.177 
42Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah, 

(Yogyakarta; Semesta Aksara, 2019), h.13 
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dan kemajuan zaman yang mempengaruhi isu-isu pemerintahan dan 

administrasi.43 

  Sementara prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid, tentu perlu 

memperhatikan konteks dan kondisi sosial masyarakat agar hasil regulasi yang 

diundangkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memberatkan. Oleh 

karena itu, Abd al-Wahhab Khallaf merangkum bahwa dalam perumusan undang-

undang dasar dalam prinsip Islam, terdapat penekanan pada jaminan hak asasi 

manusia (HAM) dan kesetaraan dalam pandangan hukum (equality before the 

law). Contohnya, Maroko dan Yordania mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam 

yang tertera dengan jelas dalam undang-undang dasar mereka, meskipun dalam 

bidang-bidang hukum perdata lainnya dan pidana selain masalah perkawinan, 

pembagian warisan, dan perwakafan, fikih Islam menjadi salah satu sumber utama 

bersama dengan berbagai sumber lain, termasuk sumber-sumber dari tradisi 

hukum barat.44 

1. Perinsp Keadilan (al-‘Adalah)  

 Definisi keadilan dapat dianalisis dari dua aspek. Pertama, aspek 

keadilan hukum. Setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan 

hukum. Artinya, hukum harus ditegakkan dengan adil bagi siapa pun. 

Inilah sebabnya mengapa keadilan sangat erat terkait dengan pelaksanaan 

hukum. Keadilan hukum tidak dapat dicapai jika penerapan hukum tidak 

adil. Oleh karena itu, untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum 

yang adil, penting bagi para penegak hukum untuk memiliki kesadaran 

hukum.  Mengenai  konsep  keadilan  telah  disebutkan  dalam  QS al-

Maidah/5:8   

 
43Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), 

(Bandung: Pustaka  Setia, 2012),  h. 20 
44Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah, 

h.13 
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قَوْم   يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  بِالْقِسْطِِۖ وَلََ  شُهَداَۤءَ   ِ لِِلّه امِيْنَ  قَوَّ كُوْنوُْا  اٰمَنوُْا  الَّذِيْنَ  عَلٰٰٓى   يٰٰٓايَُّهَا 

َ خَبِيْر ٌۢ بمَِا تعَْمَلوُْنَ   َ ۗاِنَّ اللّٰه  الَََّ تعَْدِلوُْا ۗاِعْدِلوُْاۗ هُوَ اقَْرَبُ لِلتَّقْوٰىِۖ وَاتَّقوُا اللّٰه

  Terjemahnya :  

 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak 

(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. 

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan”.45 

 Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

memiliki sifat adil adalah hal yang paling mendekatkan diri kepada Allah. 

Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, menjalankan keadilan merupakan 

tugas yang diamanahkan kepada setiap individu.46 Pada  ayat  ini  pun  

dapat  diambil  pelajaran  dalam  garis hukum yaitu:  

a. Orang-orang yang beriman memiliki tanggung jawab untuk 

menjalankan prinsip keadilan.  

b. Tiap mukmin diamanahkan untuk menjadi saksi dalam nama Allah 

dengan kejujuran dan ketulusan yang seutuh-utuhnya.  

c. Manusia dilarang untuk mengikuti keinginan pribadi dan menyimpang 

dari kebenaran yang sejati.47  

 Segi  kedua,  keadilan  sosial,  tolong  menolong  sesama  manusia 

merupakan  fitrah  dan  naluri  setiap  individu.  Karena  manusia  adalah 

makhluk  sosial  yang  tidak  akan  bisa  membebaskan  dirinya  dari 

ketergantungan  orang  lain.   

 
45Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.I; Syamil Qur’an, 2012), h.108 
46Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta 

Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal; Supremasi Hukum, Vol. 4, no.1, (juni 

2015), h.237 
47Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta 

Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal; Supremasi Hukum, Vol. 4, no.1, (juni 

2015), h.246 
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 Dalam Islam, hal ini dikenal sebagai “ta'awun” yang mewakili 

pelaksanaan tanggung jawab dan kerjasama timbal balik di antara sesama 

muslim, baik secara khusus maupun pada tingkat umum.48 Prinsip 

keadilan memiliki tingkat penting yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. 

Ia berbeda dengan konsep keadilan yang dihasilkan oleh manusia. Dalam 

konteks Islam, keadilan diletakkan pada posisi yang tulus, baik dalam 

dimensi individu maupun masyarakat. Manusia bukanlah pusat dari 

semuanya, tetapi sebagai “hamba Allah” segala aspek ditentukan oleh 

relasinya dengan Allah dan dengan sesama manusia (hablun min Allah wa 

hablun min al-Nas). Oleh karena itu, ide keadilan berakar pada Allah yang 

Maha Adil, sehingga konsep keadilan dalam Islam memiliki keunggulan 

yang tidak terdapat dalam pandangan keadilan manusia.49  

2. Prinsip Musyawarah Atau Konsultasi (Syura)  

 Musyawarah (syura) merupakan pilar utama kehidupan dalam 

konteks sosial dan tatanegara yang dijadikan pondasi yang wajib dijunjung 

di seluruh dunia. Prinsip syura adalah sebuah konsep yang menekankan 

bahwa segala isu terkait pemerintahan dapat diperbincangkan. Mengenai 

metode musyawarah, perlu dibentuk lembaga musyawarah yang mencakup 

prosedur pengambilan keputusan, pelaksanaan hasil musyawarah, dan 

berbagai aspek administratif lainnya, sehingga prinsip musyawarah 

menjadi bagian integral dari tata kelola. Prinsip syura memiliki arti bahwa 

setiap keputusan yang diambil dalam kelompok harus mencerminkan 

kesepakatan mayoritas atau seluruh anggotanya, dengan persyaratan 

 
48Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta 

Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal; Supremasi Hukum, Vol. 4, no.1, (juni 

2015), h.246 
49Ahmad Subekti, “Negara Hukum (Rechstaat) dalam Perspektif Islam”, Jurnal; Ilmiah 

Akhwal Sakhsyiyyah, Vol.1, no.1 (2019), h.63 
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bahwa mereka memiliki kebebasan penuh untuk menyuarakan pendapat 

dan mengajukan diskusi dalam penolakan terhadap keputusan tersebut.50  

 Praktik Nabi Muhammad saw, hanya perkara-perkara dunia yang 

diajukan dalam musyawarah. Para sahabat kadang-kadang menanyakan 

apakah keputusan atau pendapat beliau didasarkan pada wahyu atau 

inisiatif pribadi. Jika tidak berdasarkan wahyu, mereka memiliki hak untuk 

memberikan pendapat mereka. Menurut 'Abd al-Qadir 'Audat yang dikutip 

dalam buku Suyuthi Pulungan, ada dua hal yang dikecualikan dari 

musyawarah: pertama, membahas perintah yang sudah jelas dalam Al-

Quran dan Sunnah. Kedua, keputusan musyawarah tidak boleh melanggar 

perintah dan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sejalan dengan yang 

pertama, Rasyid Ridho menyatakan bahwa materi yang dibahas dalam 

musyawarah hanya berkaitan dengan urusan dunia, bukan agama.  

 Isi Piagam Madinah, kita dapat mengamati bagaimana prinsip 

musyawarah tercermin meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit. 

Dalam musyawarah, semua peserta yang berpartisipasi dengan adil 

memiliki hak yang sama untuk diberikan peluang yang adil dalam 

menyatakan pendapat dan pandangan masing-masing terkait masalah yang 

sedang diperbincangkan. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa prinsip 

kesetaraan hak dan keadilan menjadi dasar dalam proses bermusyawarah.51  

3. Prinsip Kemaslahatan  

 Dari segi bahasa, mashlahah berasal dari akar kata shalaha, yang 

terdiri dari huruf-huruf shin, lam, dan ha, yang berarti “baik”, menjadi 

 
50Muhammad Andri, Sherina Suci Famelia, Reflin Gholisa, “Prinsip-Prinsip Siyasah 

Dusturiyah dan Interpretasinya”, (Makalah pada program studi Hukum Tatanegara, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Mei 2023) 
51Muhammad Andri, Sherina Suci Famelia, Reflin Gholisa, “Prinsip-Prinsip Siyasah 

Dusturiyah dan Interpretasinya”, (Makalah pada program studi Hukum Tatanegara, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Mei 2023) 
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lawan dari konsep buruk atau rusak. Kata mashlahah merupakan bentuk 

tunggal (mufrad) dari kata mashâlih, yang merupakan bentuk masdar (kata 

benda) dari ashlaha, yang berarti mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, 

kata mashlahah juga dapat diartikan sebagai alshalâh, yang merujuk pada 

kebaikan atau menghindarkan dari kerusakan. Jika dilihat dari sudut tashrîf 

atau morfologinya, kata mashlahah memiliki struktur dan arti yang mirip 

dengan kata manfaat (manfa‘ah). Bahkan, kata mashlahah dan manfa‘ah 

telah masuk ke dalam kosa kata bahasa Indonesia, di mana kata mashlahah 

menjadi maslahat yang mengacu pada sesuatu yang membawa kebaikan 

(seperti keselamatan dan lain-lain), faedah, dan kegunaan. Oleh karena itu, 

kemaslahatan dapat diartikan sebagai manfaat, kebaikan, faedah, dan 

kepentingan. Maslahat merujuk pada sesuatu yang dianggap positif oleh 

akal karena membawa manfaat dan mencegah potensi bahaya atau 

kerusakan bagi manusia, yang sesuai dengan tujuan syariat dalam 

menetapkan aturan.52 Dalam QS An-Nisa /4:26  

عَلَيْهِمْ   خَوْف   فلَََ  وَاصَْلَحَ  اٰمَنَ  فمََنْ  وَمُنْذِرِيْنََۚ  رِيْنَ  مُبشَ ِ اِلََّ  الْمُرْسَلِيْنَ  نرُْسِلُ  وَمَا 

 وَلََ هُمْ يحَْزَنوُْنَ 

Terjemahnya :   

 “Tidaklah Kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar 

gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan 

perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak 

bersedih hati”.53 

 Ayat al-Quran di atas menekankan tujuan diutusnya para Rasul: 

yakni untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui pengumuman 

berita gembira dan peringatan yang akan membimbing kehidupan mereka. 

 
52Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum 

Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol.15, no.2 (Desember 2017), h.151-152 
53Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet.I; Syamil Qur’an, 2012), h.82 
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Misi mulia ini ditegaskan oleh Tuhan dengan pemberian surga di akhirat. 

Dalam tafsir Mafātih Al-Ghayb, Imam Ar-Razi mengkonfirmasi bahwa 

ayat tersebut memperkuat peran kenabian yang menggabungkan dimensi 

iman dan dimensi kemaslahatan umat. Kedua aspek ini adalah kekuatan 

yang sangat penting dalam usaha membangun masyarakat yang dicintai 

oleh Allah Swt., yaitu masyarakat yang sejahtera dan diberkahi. Dalam 

konteks ini, istilah kunci yang relevan adalah “misi kemaslahatan”.  

 Kamus bahasa Arab yang terpercaya, Lisān al-Arab, maslahat 

merujuk pada hal-hal yang memiliki manfaat, baik melalui tindakan baik 

atau penghindaran kemudaratan. Sementara itu, kamus bahasa Arab lain, 

Mu’jam al-Wasith, mengartikan maslahat sebagai hal yang tidak merusak, 

baik, bermanfaat, atau sesuai. Muhammad Said Ali ‘Abdurrabbuh dalam 

bukunya Buhūts fi Al-Adillah Al-Mukhtalafah fiha ‘Inda Al-Ushuliyyun 

mengungkapkan bahwa kata kerja maslahah kadang-kadang digunakan 

secara kiasan. Misalnya, dikatakan bahwa berdagang adalah maslahat, 

begitu juga mencari ilmu. Hal ini menyoroti bagaimana berdagang dan 

mencari ilmu dapat menghasilkan kemaslahatan bagi individu, baik dalam 

aspek material maupun non-material.54 

4. Prinsip Pengelola dan Dikelola  

 Dasar dari konsep sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi 

Muhammad Saw terhubung erat dengan prinsip “al-mujtama' al-madani”, 

yang mengarah pada kerangka nilai yang terhubung dengan tradisi “al-

hanifiyyah al-samhah” sebagai tujuan utama dalam siyasah syar'iyyah 

yang mendasarkan fondasi politik Islam sebagai pesan universal. Dari 

 
54Mengutamakan Kemaslahatan Publik, Website Resmi Islam ramah, 

https://www.islamramah.co/2018/08 /1651/mengutamakan-kemaslahatan-publik.htm, (7 Agustus 

2023) 

https://www.islamramah.co/2018/08%20/1651/mengutamakan-kemaslahatan-publik.htm
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perspektif global, tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman di 

antara kelompok elit dan masyarakat, melalui tindakan bersama yang 

didasarkan pada kesepakatan, mempertimbangkan nilai-nilai moral dan 

prinsip-prinsip kehidupan yang agung dan mulia. Abdul Mukti, dalam 

pandangannya, merumuskan struktur pemerintahan Nabi Muhammad Saw 

meliputi dua hal utama. Pertama, adalah Sistem Mu'akhah, Masjid, dan 

Piagam Madinah. Kedua, adalah Manajemen Pemerintahan.55 

 Pengelolaan pemerintahan dalam kerangka syariah juga mengatur 

relasi antara individu, yang mencakup mu’amalah (interaksi sosial) dan 

‘uqubah (hukuman). Mu’amalah mencakup aspek-aspek seperti sistem 

pemerintahan, ekonomi, pendidikan, interaksi antara jenis kelamin, serta 

hubungan internasional. Sementara itu, aspek ‘uqubah (hukuman) meliputi 

pelaksanaan hukum hudud (seperti hukuman rajam), jinayah (seperti 

hukum qishash), ta’zir (hukuman atas pelanggaran yang tidak terdefinisi 

dengan jelas dalam nash), dan mukhalafat (sanksi terhadap pelanggaran 

administratif negara). 

 Good Governance merupakan proses yang harus dilakukan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan 

ketentuan hukum dan peraturan. Prinsip-prinsip good governance 

termasuk di dalamnya prinsip kepastian hukum dan transparansi. Konsep 

good governance melibatkan pemerintahan yang efektif dan proses 

pembangunan yang sejalan dengan hukum dan peraturan.56 Apabila 

dihubungkan dengan syariah, maka esensi Good Governance dapat 

 
55Muji Mulia, Zakki Fuad Khalil, “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syariah 

Analisis Penerapan Syariat Islam Aceh-Indonesia”, Jurnal Politik Walisongo, Vol.3, No.1 (2021), 

h.99 
56Neni Nugraini, Hisbullah, “Eksistensi Asas Good Governence Dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tatanegara Islam”, Jurnal Siyasatuna, Vol.2, No.3 

(2021), h.718  
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dikenali melalui berbagai pernyataan yang tersebar dalam ayat-ayat Al-

Qur'an, kita dapat membentuk konsep Good Governance sesuai dengan 

perspektif syariah. Beberapa ayat tersebut mencakup Q.S Hud/11:61  

غَيْرُهٗ ۗهُوَ  اِلٰه   نْ  م ِ لكَُمْ  مَا   َ اللّٰه اعْبدُوُا  يٰقَوْمِ  قَالَ  صٰلِحًا ۘ  اخََاهُمْ  ثمَُوْدَ  وَاِلٰى   ۞

قرَِيْب   رَب يِْ  اِليَْهِ ۗاِنَّ  ا  توُْبوُْٰٓ ثمَُّ  فَاسْتغَْفِرُوْهُ  فِيْهَا  وَاسْتعَْمَرَكُمْ  الَْرَْضِ  نَ  م ِ انَْشَاكَُمْ 

جِيْب    مُّ

Terjemahnya :   

 “Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 

berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan 

bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan 

menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan 

kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku 

sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”57 

QS Al-Hajj/22:41 

بِالْمَعْرُوْفِ  وَامََرُوْا  كٰوةَ  الزَّ وَاٰتوَُا  لٰوةَ  الصَّ اقََامُوا  الَْرَْضِ  فِى  كَّنههُمْ  مَّ اِنْ  الََّذِيْنَ 

ِ عَاقِبةَُ الَْمُُوْرِ    وَنهََوْا عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَلِِلّه

  Terjemahnya :   

 ”(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di 

bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat 

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah 

kesudahan segala urusan”.58 

   Dalam surah Hud ayat 61, dijelaskan bahwa tujuan utama manusia 

adalah untuk mengembangkan dan membangun bumi. Sementara itu, 

dalam surah Al-Hajj ayat 41, ditegaskan bahwa orang-orang beriman harus 

menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk memelihara kewajiban 

seperti shalat, zakat, dan menegakkan tindakan yang baik serta mencegah 

perbuatan yang buruk. Dari dua ayat di atas, kita dapat merumuskan 

 
57Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.I; Syamil Qur’an, 2012), h.228 
58Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.I; Syamil Qur’an, 2012), h.337 
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konsep Good Governance dalam perspektif Islam untuk mengelola 

pembangunan yang berfokus pada59:  

a) menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan spiritual dan rohaniah, sebagaimana tercermin dalam praktik 

shalat.  

b) menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan seperti yang dicontohkan 

oleh zakat.  

c) menjaga stabilitas politik sebagaimana dijelaskan melalui amar ma’ruf 

dan nahi munkar. 

Secara singkat, ayat-ayat ini mencerminkan tiga aspek tata kelola good 

governance yaitu spiritual governance, tata kelola ekonomi, tata kelola 

politik. 

5. Prinsip Tanggung Jawab Publik  

 Dalam bidang pelayanan publik, terdapat dua aspek yang harus 

diperhatikan sebagai pendekatan yang berkaitan dengan etika, yaitu 

“pendekatan teleologi dan pendekatan deontologi”. Pendekatan Teleologi 

mendasarkan diri pada pemahaman bahwa keputusan dan tindakan yang 

diambil oleh pejabat publik harus dinilai baik atau buruk berdasarkan pada 

manfaat yang akan dihasilkan atau diperoleh, diukur dari konsekuensi 

komprehensif dari keputusan atau tindakan tersebut.60 Dalam pandangan 

Islam, hal ini sejalan dengan ajaran dalam al-Qur'an, seperti yang terdapat 

dalam QS at-Taubah/9:105 

 
59Fahum Abdan Saputra, Meninjau Good Governance Dalam Ayat-Ayat Al-Qur’an”, 

Tanwir.id, https://tanwir.id/meninjau-good-governance-dalam-ayat-ayat-al-quran/, diakses 7 

Agustus 2023  
60Jailani, “Pelayanan Publik : Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam”, Jurnal; 

IAIN Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh, h.98 

https://tanwir.id/meninjau-good-governance-dalam-ayat-ayat-al-quran/
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الْغَيْبِ   عٰلِمِ  اِلٰى  وَسَترَُدُّوْنَ  وَالْمُؤْمِنوُْنَۗ  وَرَسُوْلهُٗ  عَمَلكَُمْ   ُ فسََيرََى اللّٰه اعْمَلوُْا  وَقلُِ 

 وَالشَّهَادةَِ فَينَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُْنََۚ 

Terjemahnya :  

 “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-

Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 

dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 

Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu 

kerjakan.”61 

 Dalam bukunya yang berjudul “Al Misbah”, Muhammad Quraish 

Shihab menjelaskan bahwa Surah At-Taubah ayat 105 mengajak manusia 

untuk lebih introspektif dan mengawasi aktivitas dan pekerjaan mereka. 

Tujuannya adalah untuk selalu mengingat Allah SWT, karena pada Hari 

Kiamat, segala perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan manusia 

akan diungkapkan. Oleh karena itu, Surah At-Taubah ayat 105 mendorong 

umat Islam untuk memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan, sebuah etos 

yang sangat ditekankan dalam Islam. Kitab suci Al-Qur'an sendiri 

mengandung sekitar 412 kata yang berhubungan dengan konsep bekerja, 

yang semakin menegaskan pentingnya etos kerja dalam ajaran Islam. 

Sudah sejak usia 12 tahun, Rasulullah Saw memberikan contoh nyata 

tentang pentingnya etos kerja melalui pengalaman berdagangnya dengan 

pamannya, Abu Thalib, di negeri Syam. Para sahabat, seperti Abu Bakar, 

Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, juga dikenal 

sebagai individu-individu yang memiliki semangat kerja yang tinggi. 

Penting untuk diingat bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh 

manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Tindakan-tindakan 

yang buruk, seperti mencuri, korupsi, penipuan, atau pekerjaan yang 

diharamkan oleh Allah Subhanahu wata’ala, akan diungkapkan pada saat 

 
61Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.I; Syamil Qur’an, 2012), h.203 
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itu. Oleh karena itu, lebih baik seseorang makan dari hasil jerih payahnya 

sendiri, terutama jika ia masih mampu bekerja dengan baik, sehat, dan 

memiliki akal, daripada bergantung pada bantuan orang lain.62 

 

 

 
62Kajian Al-Qur’an Tentang Etos Kerja, situs resmi Perpustakaan Universitas Ahmad 

Dahlan https://perpustakaan.uad.ac.id/kajian-al-quran-tentang-etos-kerja/ (16 Agustus 2023) 

https://perpustakaan.uad.ac.id/kajian-al-quran-tentang-etos-kerja/
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BAB III 

KONSTITUSIONALITAS  PERPPU CIPTA KERJA 

A. Analisis Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020 

 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 91/PUU- 

XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah terbukti inkonstitusional. 

Kendati demikian, untuk  menghindari ketidakpastian hukum dan impak lebih 

besar,  Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih 

tetap  berlaku secara bersyarat.1   

 Mengenai pengajuan uji materil terhadap UU No.11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Keputusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 yang mengumumkan beberapa poin berikut ini:2  

1. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip-prinsip 

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

dengan syarat bahwa tindakan perbaikan tidak dijalankan dalam jangka waktu 

dua tahun sejak pengumuman keputusan ini;  

2.  UU No.11 Tahun 2020 akan tetap berlaku hingga proses perbaikan dalam 

pembentukannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

dalam keputusan ini;   

3. Menginstruksikan kepada lembaga yang bertanggung jawab dalam 

pembentukan undang-undang untuk melakukan koreksi dalam waktu 

maksimal dua tahun sejak pengumuman keputusan ini, dan jika perbaikan 

tidak dilakukan dalam rentang waktu tersebut, maka UU No.11 Tahun 2020 

akan dinyatakan secara tetap inkonstitusional permanen;   

 
1Nano Tresna A. dan Lulu A, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus 

Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, situs resmi MKRI 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id =17816&menu =2 , diakses 04 Juni 2023 
2 Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi, https://pakhe.co.id/, diakses 20 Juni 

2023 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id%20=17816&menu%20=2
https://pakhe.co.id/
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4. Jika dalam periode dua tahun pembuat undang-undang tidak berhasil 

melaksanakan perbaikan terhadap UU No.11 Tahun 2020, maka undang-

undang tersebut, serta pasal-pasal atau isi materi yang telah dicabut atau 

diubah oleh UU No.11 Tahun 2020, akan diaktifkan kembali;  dan  

5. Menangguhkan segala langkah atau kebijakan yang memiliki signifikansi 

strategis dan dampak yang meluas, serta melarang pengeluaran peraturan 

pelaksana baru yang bertentangan dengan UU No.11 Tahun 2020.                                                      

 Adanya keputusan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 bertentangan dengan Konstitusi 1945. Meski demikian, perlu 

ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak otomatis 

menghapuskan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini 

disebabkan oleh frase “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak 

putusan ini diucapkan”, yang mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama dua tahun ke 

depan.3 

 Padahal UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 

tertanggal 25 November 2021, pemerintah tiba-tiba merilis Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

pada 30 Desember 2022. Keputusan pemerintah ini mengeluarkan Perppu Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terasa seperti sebuah “kado” yang tidak 

diharapkan menjelang akhir tahun.  

 Perppu tersebut dianggap sebagai jalan pintas dari perintah terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU-XVII/2020 yang bertujuan 

 
3Agus Sahbani, Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi, (Berita) 

Hukum Online, 30 Desember 2022 , https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-

dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all, diakses 20 Juni 2023 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all
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untuk memperbaiki UU No.11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan 

tersebut, MK meminta kepada pembuat undang-undang untuk melakukan 

perbaikan dalam waktu paling lama dua tahun sejak tanggal keputusan 

dikeluarkan. Jika batas waktu ini tidak terpenuhi hingga 25 November 2023, UU 

Cipta Kerja akan secara permanen inkonstitusional. Selain itu, MK juga melarang 

Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan baru yang terkait dengan 

UU Cipta Kerja dan untuk menunda tindakan atau kebijakan strategis yang 

berdampak besar. Namun, pemerintah justru mengeluarkan Perppu tersebut, alih-

alih melakukan perbaikan pada UU Cipta Kerja melalui proses partisipasi publik 

yang bermakna (meaningfull participation).   

 Viktor Santoso Tandiasa, Koordinator Tim Kuasa Hukum Pengujian 

Formil UU No.11 Tahun 2020, mengkritik tindakan pemerintah dalam 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 

Tahun 2022, yang menggugurkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, sebagai tindakan yang melanggar hukum dan mengabaikan prinsip 

konstitusi. Dikutip dari hukumonline, Viktor mengatakan bahwa meskipun 

Mahkamah Konstitusi (MK) bermaksud memperbaiki proses pembuatan UU 

Cipta Kerja dan meningkatkan partisipasi publik, pemerintah malah memilih jalan 

pintas dengan menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Amanat 

putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dengan jelas mengatakan bahwa 

UU Cipta Kerja akan dianggap inkonstitusional secara permanen jika tidak 

diperbaiki dalam waktu dua tahun (hingga 25 November 2023). Namun, 

pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu Cipta 

Kerja.4 Bentuk pengabaian terhadap putusan MK adalah perlunya penerapan 

 
4Agus Sahbani, Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi, (Berita) 

Hukum Online, 30 Desember 2022 https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-

dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all, diakses 20 Juni 2023 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all
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meaningful participation. Perppu No.2 Tahun 2022 menunjukkan tata kelola 

legislasi yang buruk oleh Pemerintah.5 

 Untuk mengatasi ancaman krisis yang disebabkan oleh pergeseran 

ekonomi global adalah alasan Perppu Cipta Kerja dibentuk. Meski demikian, 

harus diakui bahwa dibentuknya Perppu Cipta Kerja  dianggap tidak 

meyakinkan sebagai upaya murni untuk mengatasi gejala krisis. Sebelum 

ditetapkan menjadi Perppu, UU Cipta Kerja dalam aspek formil  dianggap 

bermasalah dari segi pembentukannya, hal itu tertuang dalam  putusan No. 

91/PUU-XVIII/2020. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah salah satu syarat yang 

ditetapkan dalam putusan tersebut. Partisipasi tersebut merupakan hak untuk 

didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan, yang dikenal sebagai 

“Meaningfull Participation”.6  

 Dalam pembentukan UU Cipta Kerja, MK menganggap bahwa 

meaningfull participation tidak terlaksana, partisipasi bermakna yang diharapkan 

dalam legislasi yaitu bukan hanya sekedar partisipasi saja namun untuk 

dipertimbangkan dan memahami kebijakan legislatif yang dicanangkan7. Selain 

UU Cipta kerja dianggap tidak partisipatif, prosedur yang digunakan dalam 

pembentukannya juga cacat secara prosedural. Hal ini terlihat dari penggunaan 

metode omnibus dalam pembentukannya, yang belum memiliki landasan hukum 

yang kuat. (belum diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan).  

 
5Rofiq Hidayat, Terbitnya Perppu Cipta Kerja Dinilai Sebagai Langkah Inkonstutusional, 

(Berita) HUkum Online, 30 Desembe 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-

perppu-cipta-kerja-dinilai-sebagai-langkah-inkonstitusional-lt63aee26750ba9/?page=all, diakses 

20 Juni 2023 
6Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Volume 2, No. 1, (Juni 2023), h.73 
7Angga Prastyo, “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-

Undang di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 3 (1 Desember 2022), h. 420 

https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-perppu-cipta-kerja-dinilai-sebagai-langkah-inkonstitusional-lt63aee26750ba9/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-perppu-cipta-kerja-dinilai-sebagai-langkah-inkonstitusional-lt63aee26750ba9/?page=all
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 Perppu Cipta Kerja diterbitkan dengan alasan kedaruratan. Ada banyak 

alasan yang disebutkan, seperti ancaman krisis global yang disebabkan oleh 

perang Rusia-Ukraina, inflasi, perubahan iklim, gangguan rantai produksi, dan 

krisis pangan. Berbagai alasan ini seolah-olah menunjukkan bahwa situasi 

ekonomi global mempengaruhi Indonesia secara signifikan. Dengan demikian, 

pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menetapkan Perppu Cipta 

Kerja  menggunakan alasan kedaruratan dan mengabaikan kemungkinan cara lain 

untuk menanggulangi krisis pemerintah justru menghidupkan kembali norma yang 

telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh MK dan tidak menghiraukan 

“syaratnya.” 

 Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, sama halnya dengan 

pembangkangan terhadap konstitusi (Constitutional Disobedience).8 

Constitutional Disobedience bisa dikatakan sebagai ancaman terhadap prinsip-

prinsip negara hukum, utamanya MK sebagai peradilan yang dianggap “The Soul 

and The Highest Interpreter Constitution”.9 Keputusan yang dikeluarkan oleh 

peradilan konstitusi  harus dipatuhi secara konsisten dan dihormati oleh seluruh 

lapisan masyarakat, bukan hanya oleh adressat putusan. Pengabaian Putusan 

dalam penerbitan Perppu Cipta kerja ini mempunyai masalah, yaitu argumen yang 

mengklaim bahwa Perppu Cipta Kerja ini telah memenuhi aspirasi masyarakat. 

Kedua, bahwa Perppu tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan MK No. 

91-PUU/XVIII/2020. 

 Selanjutnya, pengabaian Putusan MK oleh Presiden dalam penetapan 

Perppu Cipta Kerja. Meskipun dalam konsideran huruf f Perppu Cipta Kerja 

 
8Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, “Constitutional Compliance Atas 

Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan” Jurnal 

Konstitusi, Vol.17, No.3 (Desember 2020), h.708 
9Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1, (Maret 2019), h.45 
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menyebutkan bahwa penetapan Perppu tersebut merupakan tindak lanjut atas 

putusan MK No. 9I/PUU-XVIII/2O2O, bukan berarti hal tersebut tidak dipandang 

sebagai pengabaian Putusan MK. Pasalnya, karakteristik Perppu itu sendiri dapat 

dipastikan akan minim menyerap partisipasi masyarakat10. Sedangkan, amanat 

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah meaningfull participation dalam 

legislasi. Maka dari itu, tidak seharusnya Perppu dianggap sebagai instrumen yang 

kegunaanya sama dengan UU, melainkan tidak boleh semua masalah dipandang 

dapat diselesaikan dengan menerbitkan Perppu. Sedangkan menurut Bagir Manan, 

Perppu disebut merupakan “the necessery evil”, atau harus dipandang sebagai 

jalan terakhir yang harus dijauhi, meski terpaksa ditempuh sebagai upaya 

penerbitan hukum yang tidak semestinya (abnormale rechtsvorming).11 Artinya, 

Perppu yang diterbitkan pada keadaan darurat, merupakan produk hukum yang 

baik dari sisi substansinya, ataupun aspek formil pembentukannya.  

 Pada Perppu Cipta Kerja, salah satu konsiderannya menyatakan bahwa hal 

tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MK12, tentunya hal tersebut 

membuka diskusi; Apakah betul tindakan tersebut implementasi dari putusan 

MK? Untuk menjawab hal tersebut, pertama jika membahas lembaga peradilan 

sebagai lembaga yang harus terbebas dari campur tangan kekuasaan, maka Perppu 

tersebut menunjukkan sikap abai. Putusan MK itu sendiri, memiliki sifat final dan 

mengikat (Final and Binding) yang berlaku sesuai asas erga omnes. Sifat tersebut 

membuat keberlakuan Putusan MK levelnya setara dengan keberlakuan sebuah 

UU, sehingga, wajib untuk senantiasa dipatuhi.13 Perppu Cipta Kerja, tetap 

 
10Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi 

Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial,” Jurnal 

Hukum & Pembangunan 48, No. 1 (17 April 2018), h.4. 
11Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Vol. 2, No.1, (June 2023), h.75 
12 Konsideran huruf f, Perppu Cipta Kerja 
13Antoni Putra, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Yudisial Vol.14, No. 3 (2021), h.294-296 
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diterbitkan meskipun terdapat Putusan MK yang telah membatalkan keberlakuan 

UU Cipta Kerja tersebut dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Praktik 

tersebut, secara singkat dapat dikatakan sebagai pembangkangan, atau 

Constitutional Disobedience. Pembangkangan konstitusi dapat membahayakan 

serta mengancam supremasi konstitusi dan negara hukum.14 Karena Perppu Cipta 

Kerja dianggap bentuk sikap pembangkangan terhadap konstitusi, sangat sulit 

untuk menggap bahwa Penerbitan Perppu Cipta Kerja dilakukan untuk mengatasi 

kegentingan sesuai dengan kondisi objektif dikeluarkannya Perppu, melainkan 

beranggapan bahwa Perppu diterbitkan demi melanggengkan kepentingan.15 

 Pembangkangan terhadap putusan MK dapat berdampak serius terhadap 

kepastian hukum, serta konstitusionalisme mempunyai instrumen penting dalam 

negara hukum. Apabila konstitusi tidak ditaati, seluruh praktek ketatanegaraan 

akan mengarah kepada pemerintahan negara yang tirani. Terlebih lagi, dalam 

putusan MK No.9I/PUU-XVIII/2O2O menyatakan bahwa UU tersebut 

inkonstitusional bersyarat, dikarenakan prosesnya cacat formil. Penerbitan Perppu 

Cipta Kerja, dalam hal ini akan melawan sifat final dan mengikat Putusan MK, 

yang seharusnya berlaku untuk seluruh pihak, bukan pihak yang berkepentingan 

saja. Penerbitan Perppu Cipta Kerja tentu akan mencederai amanat putusan MK 

yang menghendaki perbaikan substansi dengan asas partisipasi yang bermakna 

(meaningful participation).16  

 Perppu Cipta Kerja berdasarkan opini penulis juga tidak sesuai dengan 

syarat objektif penerbitan Perppu sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No. 

 
14Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance 

Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan,” Jurnal 

Konstitusi, 17, No. 4 (2021), h.704 
15Agus Sahbani, Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi, (Berita) 

Hukum Online, 30 Desember 2022 , https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-

dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all, diakses 20 Juni 2023 
16Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Volume 2, No. 1, (June 2023), h.77 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt63af326d9c57a/?page=all
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138- PUU/VII/2009. Berkenaan dengan 3 syarat objektif MK No. 138-

PUU/VII/2009 diantaranya adalah: Pertama, tidak terdapat keadaan mendesak 

dimana Presiden harus mengeluarkan Perppu untuk menyelesaikan permasalahan 

tertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa sebenarnya alasan kegentingan yang 

terkandung dalam Perppu Cipta Kerja masih bisa ditangani dengan kebijakan 

ekonomi, atau legislasi konvensional apabila memerlukan pengaturan UU; Kedua, 

tidak terdapat kekosongan hukum dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, atau 

situasi hukum yang tidak efektif dalam penerapannya. MK sudah menegaskan, 

UU Cipta Kerja masih mengikat secara hukum, meskipun dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat; Ketiga, tidak mendapati permasalahan yang sangat 

genting, sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Penulis sepakat, bahwa 

krisis global dan resiko terjadinya inflasi masih hipotesa daripada pandangan para 

ekonom, terlebih hal tersebut belum terjadi. Tindakan yang tepat untuk 

mengeluarkan Perppu, seharusnya benar-benar berdasarkan kondisi terkini yang 

terjadi. Selain itu, materi Perpu Cipta Kerja memuat 11 klaster yang berbeda-

beda. Apabila mengundangkannya dengan bentuk Perppu, sesungguhnya tidak 

semua normanya akan relevan dianggap sebagai suatu kegentingan.  

 Alasan kedaruratan, seringkali dimanfaatkan oleh penguasa sebagai 

peluang untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, instrumen hukum 

darurat harus digunakan dengan hati-hati. Situasi darurat dapat diselesaikan 

dengan cepat dengan menggunakan hukum darurat. Tetapi, bukan berarti hal itu 

akan selalu baik; hal tersebut tidak dapat dibenarkan jika diterapkan dengan 

kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan darurat. Aturan darurat seringkali 

mengabaikan partisipasi masyarakat sebagai pendorong kebijakan yang 

berdampak langsung pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, aturan darurat 

seharusnya hanya digunakan dalam situasi tertentu dan terbatas pada situasi 
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tertentu saja. Mungkin alasan keadaan darurat Perppu bukan untuk memerangi 

kegentingan memaksa, tetapi untuk kepentingan yang memaksa. Penerbitan 

Perppu Cipta Kerja terkenal dengan kecenderungan Presiden untuk melanggar 

amanat Putusan MK untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok elit 

tertentu.  Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden, dapat dikatakan sebagai 

bentuk otoritarianisme dalam legislasi yang tidak partisipatif, selain juga 

merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. 

 Penerbitan Perppu sangat bergantung pada pandangan subjektif Presiden 

selaku eksekutif, sehingga sangat berpotensi untuk disalahgunakan atas dasar 

kepentingan politik kekuasaan. Dalam paradigma negara hukum modern (rule of 

law) terdapat konstitusi sebagai hukum dasar serta pengaman yang mengikat bagi 

kekuasaan tertinggi agar penguasa tidak berlaku sewenang-wenang. MK, sebagai 

pengawal konstitusi dan demokrasi, pelindung hak konstitusional dan HAM, serta 

penafsir final konstitusi dengan demikian memiliki peran penting mencegah 

absolutisme kekuasaan. Melalui judicial review, MK dapat melindungi 

konstitusionalisme dari otokrasi legislatif dengan mencegah Presiden 

memanfaatkan hak prerogatif nya dengan sewenang-wenang  dalam penerbitan 

Perppu Cipta Kerja. Sebagai lembaga penyeimbang demokrasi, MK diharapkan 

dapat: (i) memberikan pertimbangan yang adil dan objektif atas konstitusionalitas 

alasan “ihwal kegentingan memaksa” dalam Perppu Cipta Kerja oleh Presiden; 

(ii) bertindak secara independen dalam menjaga marwah konstitusi, dalam 

memutuskan konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja; (iii) Menyatakan apakah 

Presiden telah melanggar konstitusi atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Dengan 

demikian, keberanian MK untuk melakukan aktivisme yudisial, sangat diperlukan 

untuk menyelamatkan demokrasi.17 

 
17Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Volume 2, No. 1, (June 2023), h.79 
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B. Aspek Syarat Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan  Perppu 

 Hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hal tersebut tertuang dalam 

Pasal 22 Ayat (l) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimanakah  

negara dalam keadaan genting sehingga penerbitan Perppu muncul dikategorikan 

karena kegentingan yang memaksa? 

Secara praktis, “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” merujuk pada 

situasi yang berbeda dari kondisi normal atau “state of exception”. Kim Lane 

Scheppele menggambarkan “state of exception” sebagai kondisi di mana suatu 

negara dihadapkan oleh ancaman serius dan merespons dengan melakukan 

tindakan yang pada kondisi normal tidak akan dapat dibenarkan, mengingat 

prinsip-prinsip yang dianut oleh negara tersebut.18 Secara hakikatnya, Perppu 

diciptakan untuk mengatasi situasi yang timbul dalam pelaksanaan pemerintahan 

yang tidak dapat diatasi menggunakan aturan hukum yang biasa atau normal. 

Karena alasan ini, Presiden diberikan otoritas untuk mengevaluasi situasi negara 

guna mengatasi kondisi yang abnormal.19 

Kegentingan disebut pada situasi yang sangat kritis, darurat, dan 

mengkhawatirkan. Parameter yang terkait dengan istilah “hal ihwal kegentingan 

yang memaksa” atau darurat merujuk pada keadaan yang sulit, signifikan, dan 

terkadang krusial yang tidak dapat diantisipasi, diperkirakan, atau diprediksi 

sebelumnya. Kondisi semacam itu memerlukan tindakan segera melalui 

pembuatan peraturan perundang-undangan setara dengan undang-undang. Situasi 

 
18Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007) h.58 
19Achmad Edi Subiyanto, “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang”, Jurnal  Lex Jurnalica, Volume 11 Nomor 1, (April 2014), h.10 
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yang abnormal dan memerlukan langkah-langkah diluar kebiasaan untuk 

mengatasinya digambarkan sebagai situasi kegentingan yang memaksa.20  

Pada dasarnya, ketika Presiden menerbitkan Perppu dengan alasan “hal 

ihwal kegentingan yang memaksa”, merupakan hak yang berasal dari sudut 

pandang subjektif dan kemudian akan mendapatkan keabsahan objektif setelah 

mendapat persetujuan dari DPR dan dijadikan undang-undang. Meskipun begitu, 

karena tidak ada ketentuan yang jelas, tegas, dan terperinci mengenai interpretasi 

“hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam proses penerbitan Perppu, hal ini 

telah menyebabkan Perppu menjadi suatu hal yang ambigu. Presiden memiliki 

peluang untuk menafsirkan hal tersebut secara subjektif. Sehingga, selain 

berpotensi menghasilkan produk undang-undang yang tidak sah, Presiden juga 

lebih mudah menggunakan otoritasnya untuk menerbitkan perppu demi 

kepentingan pribadi daripada kepentingan negara dan bangsa.21  

Lebih parahnya lagi, Presiden memiliki wewenang absolut dalam 

mengeluarkan perppu, sehingga situasi ini dapat menjadi peluang bagi Presiden 

untuk bertindak sewenang-wenang, baik untuk mempertahankan kekuasaannya 

maupun untuk menekan lawan politiknya. Walaupun perppu seharusnya tunduk 

pada pengujian objektif oleh DPR, Presiden bisa saja menyimpang untuk 

menghindari penolakan dari DPR. Terlebih lagi, Presiden dapat mengeluarkan 

Perppu dengan batasan waktu tertentu, yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali 

oleh Presiden atau ditolak oleh DPR.22 

 
20Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai 

Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal IUS, Vol VII 

No.1 (April 2019), h.101 
21Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” 

Dalam Penerbitan Perppu”,  Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22 no.1, (2010), h.59 
22Didik Suhariyanto, “Problematika  Penetapan Perppu  Kondisi Negara Dalam Keadaan 

Darurat  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, Jurnal USM Law Review, Vol 4 No 1 (Tahun 

2021), h.194 
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Dalam penerbitan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD Tahun 1945 dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdapat tiga alasan pokok mendasar, 

yaitu: adanya unsur yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang 

mengharuskan tindakan, dan adanya unsur keterbatasan waktu. Ketiga elemen 

tersebut merupakan persyaratan yang masuk akal untuk mengklasifikasikan situasi 

yang memerlukan tindakan darurat, guna mengambil langkah-langkah hukum 

yang sesuai dalam menghadapi kondisi tersebut, agar fungsi-fungsi kenegaraan 

dapat terus berjalan.23  

Bagir Manan mengatakan, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh 

Presiden saat menerbitkan Perppu. Pertama, Perppu harus diterbitkan dalam hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua, Perppu tidak boleh mengatur hal-hal 

yang sudah diatur dalam UUD. Ketiga, Perppu tidak boleh mengubah tugas dan 

wewenang lembaga negara, serta tidak boleh mencakup penundaan atau 

penghapusan kewenangan lembaga negara. Keempat, Perppu hanya boleh 

mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan instrumen hukum untuk menerbitkan 

Perppu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang membutuhkan 

regulasi mendesak, di mana aturan hukum yang ada belum mencukupi atau tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan negara. Dengan 

diberlakukannya Perppu, penting bagi DPR untuk tetap menjalankan fungsi 

pengawasannya sebagai upaya untuk menjaga prinsip negara yang berdasarkan 

pada supremasi hukum.24  

 
23Djoko Imbawani, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh 

Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.1 (2014)., h.81 
24Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai 

Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang”, Jurnal IUS, Vol VII 

No.1 (April 2019), h.101 
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Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan sebuah Perppu 

memiliki makna yang berbeda dengan konsep “keadaan bahaya” sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Pasal 12 UUD 1945. Meskipun keduanya merujuk pada 

situasi darurat yang lebih konkret dalam sebuah sistem pemerintahan. Syarat dan 

konsekuensi dari “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 mengharuskan 

keterlibatan DPR dalam penentuannya melalui proses perundang-undangan. 

Sementara itu, interpretasi dan penggunaan “kegentingan yang memaksa” 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasa 22 UUD Tahun 1945 sangatlah tergantung 

pada pandangan subjektif Presiden, meskipun pada akhirnya juga memerlukan 

persetujuan objektif dari para wakil rakyat DPR.25  

Dalam rangka menjamin eksistensi negara hukum, maka penggunaan 

istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” perlu diatur secara tegas dan jelas 

melalui peraturan perundang-undangan yang menguraikan kriteria situasi genting 

yang memaksa. Dengan demikian, akan ada panduan yang konkret dan mudah 

diikuti oleh Presiden dalam proses pembentukan Perppu. Perlu diingat bahwa 

Perppu memiliki batasan waktu yang terbatas (sementara), karena harus segera 

diminta persetujuan dari DPR pada sesi sidang berikutnya. Jika DPR menyetujui 

Perppu tersebut, maka akan diubah menjadi Undang-undang. Namun, jika DPR 

menolak Perppu, maka Perppu tersebut akan dicabut.  

C. Tidak Memenuhi Prosedur Persetujuan DPR dalam Pasal 22 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 

 Presiden menetapkan undang-undang yang disebut perppu dalam hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa. Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU No 12 Tahun 

2011, prinsip ini sudah sejalan. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Konstitusi Tahun 

1945, standar objektif harus dipenuhi saat menggunakan Perppu untuk menjaga 

 
25Almanar, Husni Jalil & M. Nur Rasyid, “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang  Dalam Sistem Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia”, Jurnal  Ilmu 

Hukum Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala, Vol. 3 No.2 (2015), h.2 
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sistem pengendalian dan keseimbangan  (checks and balance) antara Presiden dan 

DPR. Perppu harus disetujui oleh DPR pada sesi berikutnya; jika tidak disetujui, 

Perppu harus dicabut.26  

 Perppu ini bersifat provisional (sementara) dikarenakan memiliki jangka 

waktu yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk segera meminta persetujuan 

DPR secepat mungkin, tepatnya pada sesi sidang berikutnya sesuai dengan Pasal 

52 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011.27 Yang dimaksud dengan 

“persidangan yang berikut” merujuk pada masa sidang pertama DPR setelah 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diumumkan. Jika DPR 

menyetujui Perppu tersebut, maka akan diubah menjadi Undang-Undang. Namun, 

jika DPR tidak menyetujui, Perppu akan dicabut dan dianggap tidak berlaku. Oleh 

karena itu, waktu antara pengundangan Perppu dan pengajuan untuk persetujuan 

DPR sangat singkat, atau sifat sementara Perppu itu karena waktu yang sangat 

singkat.28 

  Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 memiliki dua tujuan. Pertama, ia menetapkan 

batas waktu berlaku Perpu, yaitu sampai masa persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat berikutnya. Kedua, ia menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang harus diubah menjadi Undang-Undang dengan persetujuan DPR 

atau dicabut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 22 ayat 

2 UUD 1945, istilah “harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” 

memiliki dua arti29:   

 
26Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 52 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
27Victor Halbat Gagaly, “Eksistensi Dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang (Perppu) Dalam Konstitusi Di Indonesia”, Thesis, (Slatiga; Universitas 

Kristen Satya Wacana), h.52 
28Republik Indonesia, Pasal 52 Undang-Undang No 12 Tahun 2011, Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
29Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Konnstitusional Penentapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Dan Batasan Pengaturannya”, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol.3 no.2 

(2015), h.235 
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a. Dewan Perwakilan Rakyat diharuskan memberikan persetujuan, yang berarti 

bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak Perpu; 

b. Pemerintah diwajibkan mengajukan Perpu kepada DPR sebelum berakhirnya 

masa persidangan berikutnya, sehingga DPR juga memiliki opsi untuk tidak 

menyetujui Perpu yang diajukan. 

 Perpu harus harus diajukan kepada DPR pada sesi sidang berikutnya 

sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Tahun 1945. Pengajuan Perpu ini dilakukan dalam 

bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membahas Pengesahan Perppu 

menjadi Undang-Undang.30 Apabila Perppu mendapat persetujuan dari DPR 

dalam rapat Paripurna, maka akan diresmikan menjadi Undang-Undang. Namun, 

jika DPR tidak memberikan persetujuan dalam rapat paripurna, maka Perpu 

tersebut wajib dicabut dan dianggap tidak berlaku.31 Dengan demikian, DPR dapat 

menolak menyetujui Perpu tersebut, sebagaimana yang ditentukan Pasal 22 ayat 

(3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) menegaskan “Jika tidak mendapat 

persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” Frasa "Jika tidak 

mendapat persetujuan" menunjukkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk 

menolak Perpu yang diajukan oleh Pemerintah. Jika Perpu tersebut ditolak, maka 

harus dicabut. Apabila Perpu diajukan dalam sidang DPR dan tidak mendapatkan 

persetujuan, maka secara hukum Perpu tersebut tidak berlaku. 

 Pencabutan atas Perpu dan dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden 

mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencabutan Perpu.32 

RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang akan 

mengatur segala konsekuensi hukum yang timbul akibat pencabutan Perpu 

 
30Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011, Pasal 52 ayat (2) Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
31 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011, Pasal 52 ayat (3), (4) 

dan (5)  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. 
32Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011, Pasal 52 ayat (6)  

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 



66 
 

 
 

tersebut.33  Selanjutnya, RUU ini akan ditetapkan sebagai Undang-Undang yang 

mengatur proses pencabutan Perpu.34  Secara hukum, Perpu harus dianggap tidak 

memiliki efek hukum yang mengikat lagi secara otomatis pada saat Perpu ditolak 

oleh DPR.35  Tindakan ini bertujuan untuk menjaga dan menegakkan prinsip 

konstitusionalisme, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan tidak 

berlakunya Perpu tersebut. Dengan demikian, penting agar Presiden tidak dapat 

lagi menggunakan instrumen Perpu sebagai cara untuk mempertahankan atau 

memperluas kekuasaannya. Jika diberikan kemungkinan bagi Presiden untuk tetap 

menerapkan Perpu, bahkan setelah ditolak oleh DPR, dan diberikan waktu bagi 

Presiden untuk mencabut Perpu tersebut, maka hal ini dapat membuka peluang 

bagi penyalahgunaan penggunaan Perpu sebagai langkah sewenang-wenang oleh 

Presiden. 

 Dr. H. M Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), ia berpendapat bahwa 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja seharusnya dicabut dan tidak boleh lagi diberlakukan. Alasannya 

adalah karena Perppu tersebut tidak berhasil memenuhi ketentuan Konstitusi, 

yakni Undang-Undang Dasar (UUD), yang mengharuskan adanya persetujuan dari 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna pada masa sidang 

setelah Perppu diterbitkan. Penilaian ini mengacu pada Pasal 22 UUD NRI 1945 

yang menyatakan bahwa Perppu ditetapkan dalam hal ikhwal kegentingan yang 

memaksa, namun harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam sidang 

 
33Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011, Pasal 52 ayat (7)  

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
34Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011, Pasal 52 ayat (8)  

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
35Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Konnstitusional Penentapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Dan Batasan Pengaturannya”, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol.3 No.2 

(2015), h.236 
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berikutnya. Namun, realitasnya adalah bahwa hingga akhir dari tiga masa sidang 

setelah Perppu tersebut dikeluarkan oleh Presiden dan disampaikan kepada DPR 

pada tanggal 9 Januari 2023, pada Rapat Paripurna terakhir yang digelar pada 

tanggal 16 Februari 2023, tidak ada agenda atau pembahasan mengenai 

persetujuan Perppu. Bahkan dalam dua rapat paripurna berikutnya, tidak ada 

persetujuan dari DPR terhadap Perppu Cipta Kerja ini, sesuai dengan ketentuan 

UUD yang telah disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa Perppu Cipta Kerja ini 

tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari DPR, tidak hanya pada sidang 

berikutnya setelah dikeluarkannya Perppu, seperti yang diwajibkan oleh ketentuan 

UUD, tetapi juga pada dua rapat paripurna berikutnya.36 

 Akibat dari tidak memperoleh persetujuan ini, maka sesuai dengan 

ketentuan Konstitusi, Perppu tersebut seharusnya segera dihapus oleh Pemerintah 

atau oleh DPR. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 

yang berbunyi: (1) Jika dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden 

berhak mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.  

(2) Peraturan Pemerintah tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya.  

(3) Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus 

dicabut. 

 Ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 ditegaskan kembali dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terbaru adalah 

melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 

 
36Gagal Disetujui DPR dan Kehilangan Relevansi, Wakil Ketua MPR: Sesuai UUD, 

Perppu Ciptaker Harusnya Dicabut, situs resmi MPRRI, https://www.mpr.go.id/berita/Gagal-

Disetujui--DPR-dan-Kehilangan-Relevansi,-Wakil-Ketua-MPR:-Sesuai-UUD,-Perppu-Ciptaker-

Harusnya-Dicabut, diakses 5 juni 2023 

 

https://www.mpr.go.id/berita/Gagal-Disetujui--DPR-dan-Kehilangan-Relevansi,-Wakil-Ketua-MPR:-Sesuai-UUD,-Perppu-Ciptaker-Harusnya-Dicabut
https://www.mpr.go.id/berita/Gagal-Disetujui--DPR-dan-Kehilangan-Relevansi,-Wakil-Ketua-MPR:-Sesuai-UUD,-Perppu-Ciptaker-Harusnya-Dicabut
https://www.mpr.go.id/berita/Gagal-Disetujui--DPR-dan-Kehilangan-Relevansi,-Wakil-Ketua-MPR:-Sesuai-UUD,-Perppu-Ciptaker-Harusnya-Dicabut
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52 ayat (1) dalam UU tersebut, istilah “persidangan yang berikut” merujuk pada 

periode sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang ditetapkan.37 

 Perppu ditetapkan pada 30 Desember 2022. Selanjutnya, Masa Sidang III 

Tahun Sidang 2022-2023 dimulai pada 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 

2023. Selama masa sidang ini, tiga kali rapat paripurna DPR diadakan. Rapat 

paripurna terdekat dengan pengeluaran Perppu adalah pada 10 Januari 2023. 

Namun, tidak ada keputusan persetujuan terhadap Perppu sesuai dengan yang 

diatur dalam UUD. Artinya, sampai masa sidang berakhir dengan rapat paripurna 

ketiga setelah pengumuman Perppu, yaitu pada 16 Februari 2023, DPR tidak 

memberikan persetujuan. Meskipun Perppu sempat didiskusikan dan 

mendapatkan persetujuan dalam Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2), 

namun terdapat penolakan yang signifikan dari Fraksi PKS, Fraksi Partai 

Demokrat, dan DPD. Meski demikian, persetujuan tersebut tidak dapat dianggap 

sebagai persetujuan resmi dari DPR karena masih berada dalam tahap 

pembahasan tingkat I. Berdasarkan konvensi, dan praktik di DPR, serta peraturan 

dan tata tertib DPR yang berlaku, persetujuan sebenarnya diberikan dalam tahap 

pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Namun, pada tahap ini, tidak 

tercapai persetujuan di rapat paripurna tingkat II.38 

 Hal tersebut diperkuat Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UU Pembentukan 

Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa persetujuan harus dicapai dalam 

rapat paripurna. Oleh karena itu, karena tidak tercapai persetujuan, konsekuensi 

mengacu pada Pasal 52 ayat (6), yang menyatakan bahwa baik DPR maupun 

 
37Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2022, Pasal 52 ayat (1) Tentang 

Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan 
38Denny Indrayana, “Tidak Mencabut  Perppu Ciptaker, Presiden Jokowi Lagi-Lagi 

Melanggar Konstitusi”, Artikel Integrity Indrayana Centre For Government, Constitution And 

Society (Februari 2023) h.1-3 
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Presiden wajib mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Pencabutan Perppu Cipta Kerja ini. Untuk menjaga keteraturan dalam kerangka 

ketatanegaraan, langkah yang harus segera diambil oleh DPR dan Presiden adalah 

mengajukan RUU mengenai Pencabutan Perppu Cipta Kerja ini, sebagai respons 

terhadap ketidakberhasilan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR. 

Lebih lanjut, Perppu tersebut tidak segera mendapatkan persetujuan dalam 

persidangan berikutnya, hal ini mengindikasikan bahwa argumen utama 

pembentukan Perppu, yaitu “kegentingan memaksa”, menjadi tidak relevan.
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BAB IV 

PEMBENTUKAN  PERPPU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF 

SIYASAH DUSTURIYAH 

A. Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah  

 Konsep darurat terdiri dari dua elemen dalam perspektif Islam. Pertama, 

merupakan kebutuhan untuk perlindungan yang tak dapat dihindari, dan kedua, 

merujuk pada udzur yang dapat diterima menurut syariat.1 Darurat mengacu pada 

situasi berbahaya yang menimpa individu atau masyarakat secara umum, dan 

berpotensi mengganggu tatanan sosial. Dalam keadaan ini, individu atau 

pemimpin berwenang diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

sebenarnya dilarang, melanggar norma, atau menunda penerapan hukum asalkan 

prinsip-prinsip utama tetap dijunjung tinggi.2  

Keadaan darurat dikenal dalam kajian siyasah harbiyyah dalam fikih. 

Siyasah harbiyyah adalah wewenang dan peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah selama perang atau keadaan darurat. Kaidah perang, mobilisasi, 

jaminan keamanan, perawatan tawanan perang, harta rampasan, dan perdamaian 

adalah beberapa masalah yang diatur oleh kepala negara. Dalam hukum tata 

negara Islam, deklarasi darurat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: jihad, hirabah, 

dan bughat. Selain itu, agama Islam mengakui beberapa hukum darurat. Islam 

juga mengenal beberapa beberapa prinsip hukum darurat dalam pandangan fikih 

Islam. Pada kondisi normal, makanan seperti darah atau daging ular diharamkan. 

Oleh karena larangan ini, sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk 

mengonsumsi daging ular atau meminum darah. Meskipun demikian, dalam 

keadaan darurat, ketika tidak ada makanan yang tersedia sama sekali dan 

 
1Agus Nurhakim, “Konsep Darurat Dalam Hukum Ketatanegaraan Islam”, Al-

Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8 No. 1 (Mei 2020), h.241 
2Andi Yuliani, “Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.3 

(September 2021), h.348 
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keberlangsungan nyawa terancam, maka memakan daging ular atau meminum 

darah diperbolehkan dengan batas tertentu, tanpa dilakukan secara kontinu, 

melainkan hanya saat terjadi situasi darurat tersebut.3  

 Pada hakikatnya  Presiden selaku kepala pemerintahan bertanggung jawab 

untuk mengelola pemerintahan secara komprehensif demi menjaga stabilitas 

negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, wewenang 

Presiden dibatasi dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kerangka 

ketatanegaraan yang mengikat kekuasaannya. Model ketatanegaraan ini yang 

membatasi ruang gerak Presiden dalam menjalankan tugasnya sebenarnya tidak 

sesuai dengan prinsip ketatanegaraan dalam Islam. Dalam pemerintahan Islam, 

Presiden yang disebut sebagai khalifah diberikan otoritas yang lebih luas dalam 

mengatur dan menjalankan pemerintahan. Khalifah bahkan dianggap sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam semua aspek, baik dalam urusan negara 

maupun dalam aspek agama. Selain peran sebagai Presiden, khalifah juga 

berfungsi sebagai Imam Shalat, amirul hajj, amirul jihad (pemimpin perang), dan 

berbagai peran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan khalifah tidak 

memiliki batasan yang ketat. Namun, meskipun khalifah memiliki kewenangan 

yang luas, ia tetap diharapkan untuk tetap mengikuti pedoman yang tercantum 

dalam al-Qur'an dan al-Hadis.4  

Lembaran sejarah Pemerintahan Islam mencatat, model seperti ini telah 

dikembangkan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Khalifah diangkat sebagai 

pengganti Nabi, mengambil peran sebagai representatif Allah yang ditugaskan 

untuk menjaga ajaran agama serta mengelola urusan dunia. Konsep ini terlihat 

 
3Andi Yuliani, “Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang”, h.348-349 
4Arwinda Gama Magwasar, “Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif Fiqih Dusturiyah”, Skripsi, (Surabaya; Fakultas 

Syariah UIN Sunan Ampel, 2013), h.97-98 
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jelas pada masa pemerintahan Khulafaur-Rasyidun. Lebih mendalam lagi, 

khalifah diharapkan memiliki kemampuan untuk membimbing umat menuju 

kesejahteraan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, dengan mengikuti 

norma-norma syariat. Kekuasaan yang sangat luas yang dimiliki oleh khalifah 

berakar pada pandangan bahwa khalifah dimaknai sebagai hujjah Allah dari 

keberadaan-Nya di tengah-tengah umat manusia, juga sebab utama di balik 

pengutusan para Rasul sebagai bukti keberadaan Allah bagi para hambanya, 

sebagaimana firman Allah Q.S an-Nisa/4:165  

ُ عَ  سُلِ ۗوَكَانَ اللّٰه ة  ٌۢ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئلَََّ يكَُوْنَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللّٰه بشَ ِ زِيْزًا رُسُلًَ مُّ

 حَكِيْمًا 
Terjemahannya :  

“(Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan 

pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah 

setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.5 

Presiden, sebagai kepala pemerintahan, memiliki peran yang signifikan 

dalam penyelenggaraan negara, seperti yang dijalankan oleh sistem pemerintahan 

Indonesia. Semua warga negara harus mematuhi dan mengikuti semua undang-

undang dan peraturan hukum. Konsep pemusatan kekuasaan Presiden tidak serta 

merta berarti bahwa lembaga pemerintahan hanya terdiri dari lembaga eksekutif. 

Presiden mengelola lembaga eksekutif, dan ada lembaga lain di bawah 

eksekutif seperti legislatif, lembaga yudikatif.  Dengan demikian, tidak hanya 

badan legislatif yang dapat membuat undang-undang, tetapi lembaga eksekutif 

juga dapat membuat Perppu sebagai hak prerogatif Presiden.   

Konsep pemusatan kekuasaan juga ditemukan dalam  ketatanegaraan 

Islam yang tertumpu pada khalifah tidak serta merta  memiliki makna tidak ada 

lembaga pemerintahan lain selain lembaga khalifah. Terdapat lembaga-lembaga 

 
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Surah dan Terjemahnya, (Cet.I; Syamil Qur’an, 

2012), h.104 
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lain yang berada di bawah otoritas khalifah, seperti Qadi Al-Quda (pengadilan), 

Ahl Halli Wa Al-'Aqdi (ahli hukum), dan berbagai lembaga lainnya yang 

terintegrasi dalam struktur yang diawasi oleh khalifah. Dalam konteks ini, 

terdapat konsekuensi politis bahwa pengangkatan dan pertanggungjawaban 

lembaga-lembaga yang beroperasi di bawah khalifah menjadi tanggung jawab 

khalifah. Adanya lembaga-lembaga tersebut di luar khalifah sebenarnya bertujuan 

untuk memfasilitasi tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala 

pemerintahan dan kepala negara.6 

Ketatanegaraan Islam memandang ketika membuat undang-undang yang 

mengatur tata tertib masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan mendesak 

seperti pembentukan Perppu, khalifah diberikan wewenang yang sangat luas 

untuk merancang peraturan hukum baru yang berkaitan dengan tata negara. Dalam 

konteks perundang-undangan saat ini, ada struktur hierarki dalam aturan hukum 

dalam Islam. Yang pertama adalah mengacu pada al-Qur'an, yang kedua adalah 

merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad saw, dan yang terakhir adalah melalui 

interpretasi para ulama dan individu terpilih melalui proses ijtihad. Penting untuk 

dicatat bahwa wewenang untuk membuat aturan hukum atau qanun tidak hanya 

diberikan kepada khalifah, tetapi juga kepada gubernur yang bertindak sebagai 

wakil khalifah di daerah. Para gubernur mempunyai peluang sejajar dengan 

khalifah dalam merancang qanun. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa qanun yang 

dirancang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). 

Seperti yang diceritakan dalam suatu riwayat, Gubernur Muadz ibn Jabal pernah 

bertanya kepada Rasul mengenai cara mengambil keputusan jika tidak ada 

pedoman dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sabda Nabi saw:   

 
6Arwinda Gama Magwasar, “Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif Fiqih Dusturiyah”, Skripsi, (Surabaya; Fakultas 

Syariah UIN Sunan Ampel, 2013), h.97-98 
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ا أرََادَ أنَْ يَبْعثََ مُعَاذاً إِلَى الْيمََنِ قَالَ  ِ صلى الله عليه وسلم لمََّ كَيْفَ تقَْضِي   "أنََّ رَسُولَ اللَّّٰ

ِ   . "إذِاَ عَرَضَ لكََ قَضَاء   ِ" "قَالَ  .قَالَ أقَْضِي بكِِتاَبِ اللَّّٰ قَالَ    فَإنِْ لمَْ تجَِدْ فِي كِتاَبِ اللَّّٰ

ِ صلى الله عليه وسلمقَالَ  ِ صلى الله   "فَبسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّّٰ فَإنِْ لمَْ تجَِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّّٰ

 ِ ِ صلى الله  قَالَ أجَْتهَِدُ رَأْيِي وَلََ آلوُ.  "عليه وسلم وَلََ فِي كِتاَبِ اللَّّٰ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّّٰ

ِ الْحَمْ  "عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ  ِ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ اللَّّٰ ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّّٰ  " دُ لِِلَّّ

Artinya:  

 “Bagaimana kamu memustuskan ketika ada suatu permasalahan hukum 

yang diajukan kepadamu? “Mu’adz r.a. menjawab “Aku memutuskannya dengan 

Kitabullah. “Rasulullah saw. bertanya, “Jika kamu tidak menemukan di dalam 

Kitbullah? Mu’adz r.a. menjawab “Aku akan memutuskannya dengan Sunnah 

Rasul-Nya”. Rasulullah saw. bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukan di 

dalam Sunnah Rasul-Nya?” Mu’adz r.a. menjawab “Aku akan berijtihad dengan 

pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah saw. lalu 

menenpuk-nepuk dada Mu’adz bin Jabal r.a. seraya berkata “Segala puji bagi 

Allah yang telah menunjukkan utusan Rasul-Nya kepada apa yang diridhai oleh 

Allah dan Rasul-Nya”.7 

 Sejarah pemerintahan Islam mencatat bahwa legislasi besar-besaran dibuat 

selama pemerintahan Usmani dari tahun 1300 hingga 1924. Hukum yang 

diterapkan bukan hanya fiqih tetapi juga keputusan yang dibuat oleh khalifah 

tentang masalah atau perselisihan yang muncul di masyarakat.8 Khalifah dapat 

membuat perundang-undangan sendiri pada masa pemerintahan Usmani. 

Peraturan atau hukum yang dihasilkan pada waktu itu dikenal sebagai kanun 

(Qanun). Terdapat tiga klasifikasi Qanun yang dapat diidentifikasi. Pertama, 

fokusnya terbatas pada isu-isu tertentu. Kedua, merupakan keputusan khalifah 

yang merujuk pada wilayah atau kelompok spesifik. Ketiga, qanun tersebut 

diterapkan secara luas dalam kerangka sistem pemerintahan. Dalam pandangan 

Fiqih Dusturiyah, konsep regulasi hukum atau undang-undang melibatkan aspek-

 
7Wahbah al Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh (Fiqih Islam Wa Adillatuhu), jilid 8, 

terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), h.275 
8Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014) h. 166 
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aspek konstitusional (termasuk undang-undang dan sejarah perundangan dalam 

suatu negara), institusi-institusi negara, serta hak dan kewajiban warga negara.9   

 Sejarah Islam masa pemerintahan Usmani sebuah aturan hukum disebut 

juga dengan Qanun (undang-undang). Qanun merupakan kumpulan prinsip yang 

mengatur dasar-dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat di dalam 

suatu negara, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Qanun adalah hasil 

dari upaya ijtihad (penafsiran hukum) oleh Khalifah. Di mana khalifah memiliki 

kewenangan dalam menetapkan Qanun dalam situasi yang tidak diatur dengan 

tegas oleh nash. Dalam proses pembuatan Qanun, khalifah diharapkan untuk 

mematuhi prinsip-prinsip ijtihad yang relevan dengan bidang yang bersangkutan. 

Berikut batasan bidang ijtihad dalam pembentukan qanun atau undang-undang10:    

a. Hanya terbatas pada hal-hal yang tidak ditemukan nash qath'i dan pasti, baik 

dari segi keabsahannya (Qath'iyyut Tsubuut) maupun maknanya (Qath'iyyud 

Dilaalah). 

b. Hukum yang telah menjadi kepercayaan agama (ma'luum min ad-diini bi 

adhdharuurah), seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, dan 

larangan zina dan pembunuhan. 

 Saat membuat undang-undang atau Qanun, Khalifah mempertimbangkan 

prinsip-prinsip berikut11:  

1. Qanun adalah aturan yang dibuat oleh Khalifah untuk melahirkan hukum syara' 

dari dalil-dalil yang terinci dalam dalil-dalil syara'. 

2. Qanun tidak dapat dibentuk kecuali hukum syara' mengetahui kejadian yang 

didemonstrasikan oleh dalil syariah dan petunjuk serta maknanya pasti. 

 
9Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 153 
10Wahbah al Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh (Fiqih Islam Wa Adillatuhu), jilid 

8, terj. Abdul Hayyie al Kattani, h. 276. 
11Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 317 
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3. Jika makna dalilnya jelas, maka tujuan pembentukan qanun bukanlah untuk 

memberikan petunjuk tentang makna hukum.  

4. Jika nash itu sharih dan ditafsirkan dengan bentuknya atau diikuti penjelasan 

keterangan syari’, maka tidak diperbolehkan pembentukan Qanun.  

5. Dibolehkan membentuk Qanun jika suatu peristiwa diketahui oleh hukum, ada 

nash yang mengandung makna, dan timbul kecurigaan dari salah satunya. 

6. Kaidah pokok dari segi bahasa, tujuan pembuatan hukum syariah, asas atau asas 

umum, dan nash-nash lain yang menjelaskan hukum dijadikan pedoman dalam 

pembentukan Qanun.   

 Penjelasan diatas mengenai persyaratan yang dapat diterapkan dalam 

pembentukan Qanun adalah jika situasi belum diatur oleh syariat yang 

diindikasikan oleh dalil yang jelas (Sharih) dan makna dari petunjuk tersebut 

pasti. Qanun adalah hasil dari upaya ijtihad khalifah, sehingga penciptaannya 

hanya dimungkinkan ketika peraturan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam 

al-Qur'an dan al-Hadis, sehingga aturan tersebut memiliki karakter yang mengikat 

dan diikuti oleh masyarakat.12      

 Dalam hal menetapkan peraturan hukum atau Qanun, wewenang tersebut 

berada dalam lingkup tugas pemerintahan khalifah. Rentang kekuasaan dan 

kewenangan khalifah dalam konteks pemerintahan Islam lebih luas daripada yang 

dimiliki oleh Presiden saat ini. Kekuasaan Presiden saat ini cenderung lebih 

terfokus dan spesifik, tidak mencakup seluruh aspek seperti dalam pemerintahan 

Islam. Namun, dalam kerangka pemerintahan Islam, khalifah memiliki 

kewenangan setara dalam mengeluarkan peraturan hukum atau Qanun, serta 

dalam merumuskan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika pemimpin atau 

Presiden diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan agama 

 
12Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif 

Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.67 
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berdasarkan syariat dan ajaran Islam, maka demikian pula dalam aktivitas 

pemerintahan, khalifah memiliki hak dan otoritas untuk merumuskan peraturan 

hukum atau Qanun. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat an-Nisa’ 

ayat 58:   

ى اهَْلِهَاۙ وَاذِاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا
َ يَأمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الَْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓ بِالْعدَْلِ ۗ    ۞ اِنَّ اللّٰه

َ كَانَ سَمِيْعًاٌۢ بَصِيْرًا  ا يعَِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰه َ نعِِمَّ  اِنَّ اللّٰه

Terjemahnya:  

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”13 

 Dalam perspektif Fiqih Dusturiyah, ayat tersebut bermakna bahwa Allah 

SWT memerintahkan khalifah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak 

yang berhak menerima amanat, yaitu kaum Muslimin, sebelum membuat aturan 

hukum. Sebagai seorang pemimpin atau khalifah, dalam proses pembuatan aturan 

hukum, penting untuk bersikap adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan 

ajaran Islam. Dengan demikian, isi dari aturan hukum yang dihasilkan oleh 

pemimpin dapat diimplementasikan dan diikuti oleh masyarakat.14 

 Pembentukan Perppu harus memenuhi persyaratan materiil yang 

mendasari pembuatan peraturan hukum tersebut. Pertama, kebutuhan mendesak 

untuk mengambil tindakan dianggap menjadi alasan utama bagi pembentukan 

Perppu. Kedua, adanya keterbatasan waktu yang tersedia atau situasi darurat 

waktu, yang berarti pembuatan Perppu dilakukan dalam situasi waktu yang sangat 

terbatas dan Perppu tersebut hanya berlaku selama jangka waktu tertentu, yakni 

 
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.I; Syamil Qur’an, 2012), 

h.87 
14Arwinda Gama Magwasar, “Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif Fiqih Dusturiyah”, Skripsi, (Surabaya; Fakultas 

Syariah UIN Sunan Ampel, 2013), h.105 



78 
 

 
 

paling lambat selama masa sidang DPR berikutnya. Ketiga, terdapat keterbatasan 

dalam alternatif-alternatif lain yang dipercayai tidak mampu mengatasi situasi 

tersebut, sehingga penetapan Perppu dianggap sebagai solusi yang paling 

memungkinkan untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam konteks pemerintahan 

Islam, ketika menemukan hukum-hukum yang belum tercakup dalam nash (teks-

teks hukum yang jelas), khalifah atau pemimpin harus melakukan ijtihad 

(penafsiran) terhadap perkembangan fenomena. Qanun adalah hasil dari ijtihad 

yang dilakukan oleh khalifah untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak ada 

dalam nash. Namun, syarat materiil untuk menetapkan aturan hukum atau Qanun 

hanya berlaku pada aspek yang tidak memiliki nash yang tegas (qath’i) dan pasti, 

baik dalam keabsahan maupun pengertiannya.15  

 Namun, dalam tata negara, Perppu yang sedang berjalan dapat diusulkan 

oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam sesi persidangan 

berikutnya. Jika Perppu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden 

dapat mencabutnya. Kontrastnya, dalam sistem ketatanegaraan Islam atau fiqih 

dusturiyah, tidak seperti Perppu, aturan hukum atau Qanun tetap berlaku tanpa 

batasan waktu dan tidak dapat dicabut.16 Dengan demikian, dalam situasi darurat 

atau tidak normal, kewenangan Presiden dapat menetapkan undang-undang 

sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan berkembang di 

masyarakat. Dalam situasi  abnormal, prosedur utama dikesampingkan oleh yang 

memegang kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi. Untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan munculnya pemerintahan yang 

otoriter dan kesewenang-wenangan penguasa dalam mengeluarkan aturan 

perundang-undangan, persyaratan untuk pembatasan dalam mekanisme penetapan 

 
15Arwinda Gama Magwasar, “Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif Fiqih Dusturiyah”, Skripsi, (2013), h.106 
16Arwinda Gama Magwasar, “Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif Fiqih Dusturiyah”, Skripsi, (2013), h.102-103 
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perundang-undangan telah diatur terlebih dahulu sebelum keadaan tersebut benar-

benar terjadi.  

B. Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah 

 Putusan MK No 91 tahun 2020 menyatakan bahwa UU Cipta kerja 

Inkonstitusional bersyarat dengan alasan itu presiden mengeluarkan Perppu Cipta 

Kerja sebagai implementasi dari putusan MK tersebut. Hal ini berkaitan dengan 

pasal-pasal yang dilanggar dalam penetapan Perppu Cipta Kerja dan tidak sesuai 

dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan amar putusan yang menyatakan 

bahwa UU Cipta Kerja minim partisipasi. 

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

Frasa “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden berhak 

menetapkan Perppu” nyatanya berdasarkan opini penulis, penulis tidak 

menemukan adanya keadaan kegentingan yang memaksa pada proses 

pembentukan Perppu. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dusturiyah, yaitu 

prinsip kemaslahatan. Dimana kata mashlahah menjadi maslahat yang 

mengacu pada sesuatu yang membawa kebaikan (seperti keselamatan dan lain-

lain), faedah, dan kegunaan. QS an-Nisa/4:26 dalam terjemahnya menekankan 

tujuan diutusnya para rasul adalah untuk membawa kemaslahatan bagi 

umatnya melalui pengumuman berita gembira dan peringatan yang akan 

membinbimng kehidupan mereka.  

Sebaliknya Pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak disambut baik oleh 

masyarakat dan tidak sepenuhnya dibentuk untuk kemaslahatan umat, tetapi 

untuk kepentingan pribadi. Dimana subtansi dari Perppu Cipta Kerja tidak 

bebrbeda jauh dengan UU Cipta Kerja, artinya pasal-pasal yang bermasalah pa 

UU Cipta Kerja masih ada dalam Perppu Cipta Kerja. 
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2. Pasal 22 ayat (2) undang-undang Dasar 1945 

Setelah Perppu diterbitkan dibutuhkan persetujuan DPR sesuai dengan 

Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah tersebut harus 

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan 

berikutnya. Namun, realitasnya adalah bahwa hingga akhir dari tiga masa 

sidang setelah Perppu tersebut dikeluarkan oleh Presiden dan disampaikan 

kepada DPR pada tanggal 9 Januari 2023, pada Rapat Paripurna terakhir yang 

digelar pada tanggal 16 Februari 2023, tidak ada agenda atau pembahasan 

mengenai persetujuan Perppu. Bahkan dalam dua rapat paripurna berikutnya, 

tidak ada persetujuan dari DPR terhadap Perppu Cipta Kerja ini, sesuai dengan 

ketentuan UUD yang telah disebutkan sebelumnya.  

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip 

tanggungjawab publik dan prinsip pengelola dan dikelola. Tanggungjawab 

publik yaitu ketika penanggungjawab diberikan amanah untuk menjalankan 

mengajak manusia untuk lebih introspektif dan mengawasi aktivitas dan 

pekerjaan mereka, realitasnya Pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak 

mencerminkan amanah dari Putusan MK No 91 yaitu melibatkan partisipasi 

masyarakat. Perppu yang diterbitkan tentu saja tidak melibatkan partisipasi 

melainhan merupakan hak istimewa bagi presiden yang diberikan kewenangan 

tersebut.  

Prinsip pengelola dan dikelola yaitu Good Governance merupakan 

proses yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. 

Konsep good governance melibatkan pemerintahan yang efektif dan proses 

pembangunan yang sejalan dengan hukum dan peraturan. Penerbitan Perppu 

Cipta Kerja adalah bentuk pengabaian terhadap putusan MK Perppu No.2 
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Tahun 2022 menunjukkan tata kelola legislasi yang buruk oleh Pemerintah. 

Padahal tujuan dari good governance adalah untuk menjaga stabilitas politik 

itu sendiri. 

3. Amar putusan Mahkamah Konstitusi “Meaningfull Participation” 

Salah satu amanat dalam putusan MK No 91 adalah dilibatkannya 

partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan UU Cipta kerja. Realitasnya, 

alih-alih menggunakan kesempatan selama dua tahun untuk melakukan 

perbaikan, Presiden terlebih dahulu mengeluarkan Perppu Cipta Kerja dimana 

hal itu didasarkan pada pandangan subjektif presiden semata dan pada 

akhirnya masyarakat tidak dilibatkan kembali.     

Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip musyawarah. 

Aspek keadilan dimana setiap individu harus diperlakukan sama dihadapan 

hukum, menurut opini penulis membatasi suara rakyat adalah penzaliman dan 

mencederai hak setiap warga negara. QS an-Nisa/4:58 lebih dulu menjelaskan 

mengenai musyawarah. Proses musyawarah (syura) merupakan pilar utama 

kehidupan dalam konteks sosial dan tatanegara yang dijadikan pondasi yang 

wajib dijunjung di seluruh dunia. Prinsip syura adalah sebuah konsep yang 

menekankan bahwa segala isu terkait pemerintahan dapat diperbincangkan.  

 Berdasarkan uraian dalam kajian perspektif fiqih dusturiyah mengenai 

pembentukan Perppu Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi 

persyaratan terbentuknya Perppu Cipta Kerja jika dilihat dari prinsip keadilan. 

Dimana masih banyak hak para buruh atau pasal yang tidak berpihak kepada 

rakyat. Kedua, prinsip musyawarah, di dalam amar Putusan MK No 91 disebutkan 

bahwa Perppu cipta kerja nirpartisipatif serta kurangnya transparansi. Sudah jelas 

tertuang dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermakna bahwa Allah SWT 

memerintahkan khalifah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak yang 
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berhak menerima amanat, yaitu kaum Muslimin, sebelum membuat aturan hukum. 

Sebagai seorang pemimpin atau khalifah, dalam proses pembuatan aturan hukum, 

penting untuk bersikap adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan ajaran 

Islam. Dengan demikian, isi dari aturan hukum yang dihasilkan oleh pemimpin 

dapat diimplementasikan dan diikuti oleh masyarakat.  

 Tujuan dari dibentuknya Perppu adalah langkah darurat demi 

kemaslahatan bersama, tetapi Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi unsur 

kemaslahatan bersama, dimana hanya ada satu pihak saja yang diuntungkan 

sedangkan para buruh lebih banyak mendapatkan kerugian dari peraturan yang 

terkandung di dalam Perppu tersebut. Lebih jauh ketika pengelolaan pemerintah 

juga ikut rancu ketika penerbitan Perppu Cipta Kerja, dimana tidak ada 

persetujuan DPR dalam tenggat waktu yang ditentukan. Sudah jelas Perppu Cipta 

Kerja seharusnya tidak diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja Nomor 

11 Tahun 2020. Artinya, ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan sangat 

berantakan dan tidak mengikuti prosedur yang sudah ada sebelumnya. Hal ini 

bertentangan dengan surah Al-Hajj yang mempunyai makna, pertama 

menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan spiritual dan rohaniah, kedua, menghasilkan kemakmuran dan 

kesejahteraan dan terakhir menjaga stabilitas politik sebagaimana dijelaskan 

melalui amar ma’ruf dan nahi munkar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi 

syarat konstitusional dan terkesan dipaksakan. Penerbitan Perppu Cipta 

Kerja dipandang sebagai pembangkangan konstitusi (Constitutional 

Disobedience) karena mengabaikan Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 

yang mengamanatkan perbaikan substansial terhadap UU Cipta Kerja 

dengan “meaningfull participation”. 

2. Pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai tidak prinsip-prinsip siyasah 

dusturiyah. Dimana proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip 

keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kemaslahatan dan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

B. Implikasi Penelitian 

 Penulis merekomendasikan kepada Presiden, agar lebih berhati-hati dalam 

menggunakan kekuasaannya dalam pembentukan Perppu. Agar menerapkan 

prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan peraturan pembentukan 

perundang-undangan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

dalam penerbitan Perppu. Kekuasaan yang luar biasa ini harus dikendalikan dan 

dikontrol untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan 

Perppu sebagai alat memperkokoh kekuasaannya sendiri. 
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