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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 

 

A. Translite Arab-Latin 

 
Daftar huruf abasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ب 
Ba B Be 

 ب 
Ta T Te 

 ث 
ṡa ṡ Es (dengan titik iatas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
ḥa ḥ 

Ha (dengan itik 
dibawah) 

 خ
Kha Kh Ka dan ha 

 د
Dal D De 

 ذ
Zal Z 

Zet (dengan ttik 
diatas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س 
Sin S Es 

 ش 
Syin Sy Es dan ye 

 ص
Sad ṣ 

Es (dengan titik 
dibawah) 

 ض
Dad ḍ 

De (dengan titik 
dibawah) 
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 ط 
Ta ṭ 

Te (dengan titik 
dibawah) 

 ظ 
Za ẓ 

Zet (dengan titik 
dibawah) 

 
 

    

 ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع

 غ
Gain G Ge 

 ف 
Fa F Ef 

 ق 
Qaf Q Qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل 
Lam L El 

 م
Min M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ه
Ha H Ha 

 ء
Hamzah ’ Apostrof 

 ى
Ya Y Ye 

 

 

Hamza (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda 

apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

 
2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari 

atas vokal tunggal atau monofton dan vokal atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 



 

xi 
 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 آ
Fathah a A 

 

 
 

 

 ا
Kasrah i I 

 Dammah u U ا
 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa 

gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ٸ
fathah dan ya’ ai a dan i 

 

 ٷ
Fathah dan wau au a dan u 

Contoh: 

 
 kaifa : كي ف

 
 haula :ه                                                             و  ل 

 
3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 

 ... ا | ... ئ
fatḥah dan alif 

atau yā’ 

 

Ā 
 

a dan garis di atas 



 

xii 
 

 
 ي

 
kasrah dan yā’ 

 
Ī 

 
i dan garis di atas 

 
 و

dammah dan 

wau 

 
Ū 

U dengan garis di 
atas 

 

Contoh: 
 

 Mata : م ت
 

 

 Rama : ر مى

 
4. Tā’ marbūṭah 

 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuahtanda tasydīd ( ), dalamtransliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang 

diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf 
 



 

xiii 
 

kasrah ( ى ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan 

adalah: Swt. = subhanahu wa ta’ala 

Saw= sallallahu ‘alaihi wa sallam 

 
a.s.= ‘alaihi al-salam 

 
H= Hijriah 

 

 

M= Masehi 

 
Q.S…/…4= QS al-Baqarah/2: 4 
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ABSTRAK 

Nama   : Anugrah Alqadri 

Nim   : 10200119047 

Judul  : Analisa Klausul Bersyarat terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020 dalam pengujian formil Undang 

Undang  persfektif siyasah dusturiyyah 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk : 1) mendeskripsikan dan menganalisa 

klausul bersyarat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi  No91/PUU/XVIII/2020 

dalam pengujian formil undang undang persfektif Siyasah Dusturiyyah, 2) 

mengemukan  implementasi putusan klausul bersyarat terhadap  kekuatan hukum 

yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan 3) menganalisis 

tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam proses penentuan konsep 

penggunaan  klausul bersyarat serta merumuskan solusinya. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan  

deskriptif analitis. penelitian ini tergolong  library research, data dikumpulkan 

dengan mengutip, menyadur, dan  menganalisis dengan menggunakan  analisis isi 

putusan (content analysis) terhadap literatur yang repsentatif   dan mempunyai 

relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. 

Setelah mengadakan penelitian mengenai penggunaan klausul bersyarat ini 

beserta bagaimana implementasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagai penafsir undang-undang, sebagai penafsir norma hukum. Karakter putusan 

Mahkamah Konstitusi, dan konsep lahirnya putusan bersyarat ini. Penulis 

menemukan bahwa dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal 

ini tentang jenis jenis putusan tidak memberikan suatu tulisan atau ruang pasti akan 

tetapi tidak pula ditemukan larangan pembuatan putusan bersyarat tersebut, putusan 

bersyarat yang ada hanya merupakan bentuk penafsiran Mahkamah Konstitusi 

terhadap gugatan yang dimungkinkan terjadinya kekosongan hukum. 

Kebijakan tafsir yang dibuat oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak 

menjadi sesuatu yang salah, akan tetapi kondisi penafsiran Mahkamah Konstitusi 

menjadi abu abu disebabkan regulasi yang ada belum memberikan 

pengejewantahan secara full action. Kemudian, klausul bersyarat yang hadir 

sebagai tafsir hakim dikonsepkan sesuai dengan permintaan penggugat atau 

berbeda tiap putusannya akan tetapi dengan konsep dasara umum yang sama yaitu, 

dasar pondasi yang kokoh tanpa meninggalkan hukum atau posisi hukum harus 

tetap hadir, tafsir demikian harus tetap ada dan mesti dibuat regulasi yang secara 

tertulis memuat akan hal itu. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Hukum merupakan segala sesuatu berisi peraturan peraturan yang hidup 

dalam sosial, mewajibkan tindakan  lahir yang bersifat keadilan dan bisa 

dibenarkan.1 Negara hukum atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan The 

Rule of Law sedangkan dalam bahasa Jerman di sebut sebagai Rechstaat, Konsep-

konsep Negara Hukum yang di lahirkan dari pemikiran para sarjana terdahulu 

melahirkan juga konsep pemisahan kekuasaan. Undang Undang Dasar Tahun 1945 

merupakan aturan hukum tertinggi dalam dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan 

yang ada di Indonesia. 

 Konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang di dalamnya 

terkandung prinsip-prinsip pembagian Kekuasaan, prinsip tersebut bergantung 

terhadap Sistem Pemerintahan yang di gunakan suatu Negara seperti yang telah 

di tuangkan dalam konstitusinya.Substansi Konstitusi dapat di perhatikan sebagai 

berikut :1) Bentuk Negara, 2) Bentuk pemerintahan, 3) Sistem pemerintahan, 4) 

Organ-organ Negara, 5) Pembagian kekuasaan atas Organ Organ Negara, 6) Cara 

memperoleh Kekuasaan untuk menduduki jabatan jabatan dalam Organ Negara 2 

 

1R.Soeroso,: Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta Timur : Sinar Grafika) h. 31 

2 Fahlurrahman Jurdi, Buku:  Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : Prenadamedia 

Group) h.123 
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Hukum yang mengungkapkan bahwa tujuan Hukum harus mengandung tiga hal 

yaitu : Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan . ke tiga hal tersebut adalah hal yang 

hakiki dalam membuat suatu peraturan perundang undangan yang akan berlaku di 

masyarakat. Konstitusi sebagai objek kajian menurut para sarjana hukum 

mendeskripsikan tiga hal, yaitu: Konstitusi sebagai arti teks yang tertulis Grondwet 

sebagai geschreven document, seperti harus di terbitkannya ke dalam lembaran 

Negara, sehingga bisa menjadi alat bukti dan memberikan jaminan stabilitas satu 

kesatuan sistem, Constitutie in formele zin yang di sandarkan pada pembuatnya 

seperti oleh MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat), Constitutie in materiale zin 

di kualifikasikan berdasarkan isinya seperti jaminan Hak Asasi, fungsi-fungsi 

pemerintahan, bentuk Negara dan lain sebagainya3 Kewenangan yang di miliki oleh 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji Konstitusionalis sebuah Undang-Undang 

menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah sistem hukum yang dianut 

Indonesia. 

Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memilki sifat Erga 

Ormes yang memiliki makna bahwa putusan tersebut harus di patuhi ataupun di 

laksanakan oleh seluruh Lembaga Negara serta seluruh Masyarakat Indonesia. 

Kelahiran  sifat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlepas dari doktrin 

doktrin sarjana Hukum dengan sejalan pula atas kebutuhan sistem hukum yang 

dianut Common Law seperti Amerika Serikat. Reformasi hukum di berbagai 

Negara seiring perkembangan Zaman telah mengalami pembaharuan Hukum yang 

 
3  Rahman Syamsuddin,: Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta, Prenadamedia Group ) h. 

145  
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sangat Masif, hal tersebut bisa kita lihat dengan banyaknya Negara Civil Law 

mengambil konsep konsep dan ajaran Negara Common Law yang memasukkan 

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum mereka ataupun memberikan porsi 

terhadap apa yang di sebut doktrin judicial activism. 

  Mahkamah Konstitusi mengambil peran yang sangat besar dalam proses 

peradilan yang ada di Indonesia sebab Mahkamah Konstitusi Memiliki kewenangan 

menterjemahkan berbagai peristiwa yang konkret saat di hadapkan dengan norma 

Hukum yang memiliki keterkaitan dengan asas Kepastian, Kemanfaatan, dan juga 

Keadilan yang di ajukan dalam suatu permohonan, Mahkamah Konstitusi menjadi 

harapan Seluruh masyarakat Indonesia dalam kontribusi serta pembaharuan hukum 

di Indonesia dalam menuntaskan pengabdian kepada manusia dan kemanusian. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga  telah diatur dalam Pasal 24C Undang 

Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa :  

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili perkara  pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang 

terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga Negara 

yang kewenangannya di berikan oleh Undang Undang dasar, memutus pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, 

kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi Lembaga yang 

seakan akan memiliki kemampuan luar biasa dalam yudikatif. 

Produk yang di hasilkan dari kewenangan Mahkamah konstitusi adalah 

berupa putusan yang bisa berisi tidak di terima ( niet ontvankelijke 
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verklaard/NO),dikabulkan atau di tolak sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 

56 dan 57 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 yang 

biasa kita kenal dengan UU MK4. 

Pengujian Undang Undang terhadap UUD merupakan sebuah cerminan 

tentang prinsip supremasi Konstitusi dan juga konstitusionalisme. Berdasarkan 

konsep hirarki peraturan perundang undangan yang ada, peraturan dibawah Undang 

Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan.  

 Mochtar K, mengatakan bahwa Perundang-undangan adalah bagian dari 

teknik yang paling utama dalam melaksanakan reformasi hukum, pembaharuan 

azas, maupun pembaharuan kaidah-kaidah, serta menggunakan sumber sumber lain 

berupa yurisprudensi atau putusan badan badan peradilan dan catatan catatan para 

sarjana hukum yang terkemuka sebagai sumber tambahan. 

Putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan pada 

tingkat pertama dan terakhir, dari hal tersebut menyebabkan tidak terbukanya upaya 

hukum seperti yang di jumpai terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 

pada pengadilan di bawahnya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki 

konsekuensi langsung mengikat sebagai hukum atau di kenal dengan nama Legaly 

binding sejak di ucapkan di dalam persidangan. Pengambilan putusan Mahkamah 

Konstitusi di lakukan secara musyawarah untuk mufakat yang di lakukan oleh 9 

 
4 Radian Salman , 'Pengujian Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam persfektif 

konstitusionalsme dan demokrasi” Disertasi, perpustakaan Airlangga (2017) h.51  
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orang dan di pimpin oleh seorang ketua sidang seperti yang telah di jalaskan dalam 

Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Jika kita memperhatikan ketentuan pasal 

56 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagimana yang telah di ubah ke dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang perubahan ketiga Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, memuat bahwa terdapat Tiga jenis amar Putusan Mahkamah 

Konstitusi, yakni : Permohonan ditolak ( Ontzigd), Permohonan ditolak jika dalam 

permohonan tidak memiliki alasan yang jelas sebab sebuah Undang-Undang yang 

di mohonkan di Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 baik itu materi maupun pembentukannya sebagian atau 

seluruhnya, sehingga dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Konstitusi 

mengeluarkan amar putusan dengan menyatakan permohonan tersebut di tolak, 

Permohonan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) amar putusan jenis ini 

adalah suatu putusan yang permohonannya tidak berdasarkan hukum dan melawan 

hukum, serta putusan ini tidak memiliki atau memenuhi ketentuan dalam pasal 50 

dan 51 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan dikabulkan tipe 

terakhir amar putusan ini merupakan berisi mengabulkan permohonan yang dibuat 

pemohon serta permohonan tersebut wajib di masukkan dalam berita Negara 

dengan jangka waktu yang paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak putusan 

di ucapkan . 

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 

fungsi peradilan maupun fungsi politik hukum, dalam putusannya memiliki 

kekuatan yang mengikat secara politik maupun hukum akan tetapi tidak bersifat 
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memaksa melainkan hanya bersifat fakultatif atau pelengkap, hal ini membuka 

peluang terjadinya suatu penyimpangan yang berupa pengecualian, menurut 

pandangan Ahmad Syahrizal, pengaplikasian putusan Mahkamah Konstitusi 

merupakan suatu tahap yang paling penting dan mewajibkan limitasi tindakan aktor 

aktor Negara ataupun Lembaga.  

Mahkamah Konstitusi memberikan gambaran visi yakni agar konstitusi 

menjadi tegak sebagai wujud cita hukum dan demokrasi dalam berkehidupan 

bernegara dan berbangsa yang bermartabat.  

Visi tersebut menjelma sebagai pedoman Mahkamah Konstitusi dalam 

menjalankan tanggung jawab berserta kekuasaannya yang berdasar pada amanat 

konstitusi, dalam mewujudkan Visi tersebut di turunkanlah kedalam misi 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, Peran 

Mahkamah Konstitusi sejak di dirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 telah 

memberikan warna bagi pelaksanaan kehakiman di Indonesia terkhusus dalam 

kaitan terhadap hak-hak konstitusional yang di miliki warga Negara dan telah diatur 

dalam Undang Undang, setelah Presiden menandatangani Rancangan Undang 

Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK)  yang berubah menjadi Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tepat pada tanggal 16 

Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah Sembilan orang Hakim Konstitusi 

yang telah di sepakati oleh DPR, MA dan Presiden. 

Menurut Tom Ginsburg, untuk mereka yang tidak menyetujui putusan 

Mahkamah Konstitusi dapat menghadapi hal tersebut dengan Empat cara, yaitu :  
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Menyerang Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berupaya 

mengurangi kekuasaan efektifnya ataupun wewenangnya, Bisa mengabaikan 

putusan MK dan berharap apapun wewenang yang dimiliki MK maupun lembaga 

lain untuk melaksanakan, sehingga putusan itu menjadi tidak efektif, dapat 

mencoba membatalkan putusan yang telah ada dengan jalan amandemen Undang 

Undang Dasar atau bisa dengan prosedur yang tersedia secara resmi menolak 

putusan, dapat patuh terhadap putusan tersebut dan menerimanya secara sukarela 

dan melaksanakannya.5 Setelah amandemen UUD 1945 yang di lakukan sebanyak 

empat kali, konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang sifatnya prinsipal, hal 

itu bias kita lihat pada pengaturan prinsip kedaulatan rakyat, penerapan Trias 

Politica secara konsekuen terhadap system pemisahan kekuasaan ( separations of 

power ) dan juga checks and balance terhadap pelaksanaan system ketatanegaraan 

hingga ke pengaturan hak asasi warga negara. Dalam pengujian peraturan 

perundang-undangan telah lama kita kenal berbagai tradisi hokum yang bersifat 

global (global legal tradition), di kenal juga istilah judicial review dan 

toetsingsrecht dari segi etimologis maupun terminologis terdapat perbedaan 

terhadap keduanya. Toetsingrirecht memiliki arti menguji sedangkan judicial 

review memiliki arti peninjauan oleh lembaga pengadilan, keduanya memiliki 

perbedaan terhadap kewenangan, judicial review di jalankan oleh lembaga 

 
5 Fajar Laksono Soeroso, ‘“Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

(Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)’, Jurnal Yudisial, 6.3 (2013), h.227–49. 
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peradilan sedangkan toetsingrecht dapat di lakukan oleh otoritas selain lembaga 

peradilan.6  

 Putusan yang bersifat condemmatoir merupakan putusan yang bisa di 

laksanakan yakni putusan berisi penghukuman di mana pihak yang kalah di hokum 

untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan suatu undang undang tidak berlaku mengikat karena bertolak belakang 

dengan UUD, maka dengan sendirinya muncul hukum yang baru. Dalam 

pandangan islam penalaran hukum dapat di lihat dengan adanya kecenderungan 

untuk melakukan upaya penelaan secara kolektif melalui musyawarah yang 

biasanya di lakukan sewaktu waktu oleh para khalifah tersebut.7 Dalam penalaran 

hukum Mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positif 

legislator di dasarkan pada pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Mahkamah 

Konstitusi, hakim merujuk pada keyakinan yang dimiliki oleh hakim dan juga alat 

bukti, dalam hukum Islam di istilahkan dengan ijtihad, hakim di tuntut untuk 

berijtihad dahulu sebelum memutuskan suatu perkara. 

 Pemaknaan dan penerapan klausul bersyarat yang di lakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi, yang dalam penggunaan klausul bersyarat sebagai bagian 

dalam putusan inkonstitusional bersyarat, dengan hadirnya putusan jenis ini telah 

menunjukkan adanya dinamika maupun tidak konsisten Mahkamah Konstitusi 

 
6 Amrizal J Prang, ‘Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi’, Kanun: Jurnal Ilmu 

Hukum, 13.1 (2011),h.77–94. 

7 Kurniati Perkembangan Sosial, Tatanan Pembentukan, and Hukum Islam, ‘Kurniati 

Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam’, 17 (2013),h.176–89. 
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dalam menggunakan klausul bersyarat dan juga menunjukkan sejatinya tidak 

terdapat perbedaan yang substansial terhadap putusan dengan klausul 

konstitusional bersyarat dengan klausul inkonstitusional bersyarat sehingga 

menyebabkan terdapat bias dalam pengujian formil Undang Undang yang di 

lakukan oleh Mahkamah Konstitusi .  

Berdasarkan latar belakang permasalahan  tersebut  penulis tertarik untuk 

meneliti  “Analisa Klausul bersyarat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

No 91/PUU/XVIII/2020 dalam Pengujian Formil Undang Undang persfektif 

Siyasah Dusturiyah”  
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B. Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat di rumuskan pokok masalah 

dalam penelitian ini, yaitu “ Bagaimana  Analisa Klausul Bersyarat terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020 dalam Pengujian Formil 

Undang Undang persfektif Siyasah Dusturiyah “ Berangkat dari hal tersebut 

beberapa sub masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana konsep lahirnya putusan bersyarat  ? 

2. Bagaimana konstitusionalitas putusan bersyarat dirumuskan ? 

3. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang berkaitan dengan Klausul Bersyarat ? 

 

C. Pengertian judul dan Ruang Lingkup Penelitian  

  Penelitian diarahkan pada aplikasi dari teori dan konsep, hal itu di 

lakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan atau keberhasilan suatu system.8  

1. Analisa  

Analisis atau analisa merupakan kegiatan yang di lakukan seperti 

membedakan, mengurai, memilah sesuatu hal untuk di kelompokkan atau di 

golongkan menurut kriteria tertentu kemudian di cari maknanya ataupun di 

 
8 Mohammad Toha and Durri Andriani, ‘Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian 

Pendidikan’, Metode Penelitian, 2012, 1–49 
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tafsirkan maknanya, kegiatan tersebut menitikberatkan pada kegiatan berfikir 

untuk mengetahui informasi yang sebenar benarnya.9 

2.Klausul Bersyarat  

Klausula atau klausul memiliki arti ketentuan yang sifatnya khusus 

dalam suatu perjanjian, memiliki sifat membatasi atau memperluas, jadi 

Klausul bersyarat memiliki pengertian bahwa suatu ketentuan, ketetapan 

ataupun putusan yang sifatnya khusus namun di persyaratkan oleh suatu hal 

dan harus di penuhi. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan tingkat  

pertama sekaligus terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, 

putusan tersebut memiliki dampak yang sangat luas bukan hanya pada para 

pihak tetapi  juga masyarakat pada umumnya.10 Mahkamah Konstitusi 

berfungsi diantaranya menguji Undang Undang terhadap Undang Undang 

Dasar, salah satu bentuk putusan yang ada adalah putusan MK No 

91/PUU/XVIII/2020. 

4. Pengujian Formil  

 Pengujian formil merupakan pengujian Undang Undang yang 

berkaitan dengan proses pembentukan Undang Undang serta hal hal lainnya 

 
9 Ani Rofiqoh, ‘Analisa Soal-Soal Pada Buku Siswa Pelajaran Matematika Smp Kelas Vii 

Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi Bloom Terevisi’, JPPM (Jurnal Pengabdian Dan 

Pemberdayaan Masyarakat), 2014, h.9–38. 

10 Tri Sulistyowati, ‘konstitusi Dan Beberapa Permasalahannya’, 2003, h.10–25 
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yang tidak termasuk pengujian materil.11 Pengujian jenis ini mengisyaratkan 

bagaimana langkah langkah para pembuat Undang Undang membentuk suatu 

Produk hukum. 

5. Persfektif  

  Persfektif merupakan cara pandang mengenai suatu objek yang berisi 

tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan atau memahami 

sesuatu.12  

6. Siyasah Dusturiyah  

  Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dari fiqih siyasah yang 

membahasa masalah perundang undangan negara, selain itu di Bahasa pula 

konsep konsep konstitusi, baik itu Undang Undang dasar negara , ataupun 

sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara yang bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia.13 Penggunaan istilaj fiqih dusturi dalam suatu ilmu yang membahas 

masalah masalah pemerintahan dalam arti luas sebab dalam dastur telah 

tercantum kumpulan prinsip prinsip yang mengatur kekuasaan dalam suatu 

pemerintahan negara atauran aturan tersebut antara lainnya yang dustur lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. 

 
11 Jorawati Simarmata, ‘Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah 

Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-

XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)’, Legislasi Indonesia, 14.1 

(2017), h.39–48. 

12Nyanyu Saroya ‘analisis persepsi mahasiswa terhadap kompetensi dosen dalam 

mengajar pada program studi PAI fakultas ilmu Tarbiyah  dan Keguruan UIN Raden Fatah 

Palembang ‘ tadrib vol.4, no.1 h.186 

13 Muhammad Iqbal “Kontekstualisasi doktrin politik islam” ( Jakarta : Kencana, 2014) 

h.177 
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D. Kajian pustaka 

Masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah “Analisa Klausul 

bersyarat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020 

di dalam Pengujian Formil Undang Undang persfektif Siyasah Dusturiyah”. 

Maka dari itu di perlukan beberapa referensi dan literatur sebagai penunjang 

dalam penelitian ini di antaranya : 

1) Putera Astomo, dalam bukunya yang berjudul “ Ilmu Perundang 

Undangan teori dan Praktik di Indonesia “ buku ini menjelaskan 

bagaimana teori dan praktek dalam perundang undangan yang 

bersifat umum sedangkan penelitian ini berusaha mendeskripsikan 

pada hal yang bersifat khusus yaitu “ klausul bersyarat.14 

2) Achmad Edi Subiyanto, dalam bukunya yang berjudul “ Hakim 

Konstitusi kekuasaan kehakiman dan pengisian jabatan “  buku ini 

menjelaskan hak dan kewajiban seorang hakim konstitusi dalam 

menjalankan tangung jawabnya dalam menjamin asas, kaidah 

maupun cita konstitusi sedangkan penelitian ini mencoba 

mendiskripsikan metode yang di gunakan para hakim dalam 

membuat putusan. 

3)  Jimly Asshiddiqie, dalam bukuya “ konstitusi dan konstitusionalisme 

Indonesia “ buku ini menjelaskan konstitusi sebagai sumber 

legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum dan 

 
14 putera Astomo ‘Ilmu Perundang Undangan teori dan Praktik di Indonesia’ ( rajawali 

press) h.10 
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peraturan perundang undangan lainnya sedangkan penelitian ini 

mencoba mendeskripsikan putusan konstitusi pada pandangan 

siyasah dusturiyyah.15 

 

4) Mohammad mahrus ali dalam jurnalnya “ Tindak lanjut putusan 

mahkamah konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat serta 

memuat norma baru “ jurnal ini membahas putusan MK dalam 

menindaklanjuti putusan serta menjelaskan bagaimana MK di 

berikan suatu instrument hukum sehingga menjadi relevan dalam 

penelitian ini. Jurnal ini hanya memuat bagaimana putusan memuat 

norma baru sedangkan penelitian ini lebih komperensif sebab 

membicarakan kenapa hingga terjadi norma baru itu terjadi. 

 

5) Dodi haryono dalam jurnalnya “ Metode tafsir putusan mahkamah 

konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang Undang Cipta 

Kerja” jurnal ini menjelaskan gagasan pengembangan pendekatan 

penafsiran konstitusi baik secara holistis, integratif dan juga dinamis 

sehingga memperkuat legitimasi dan juga justifikasi, sehingga 

sumber ini menjadi sangat relevan.dalam jurnal ini hanya di jelaskan 

metode penafsiran yang di gunakan,sedangkan dalam penelitian ini 

mencoba menjelaskan apakah konsep yang di gunakan sudah sesuai 

dengan teori yang telah ada. 

 

 
15  Jimly asshiddique ‘konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia’ Sinar Grafika h.15 
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6) Muhammad reza winata dalam jurnalnya “ Judicial restraint dan 

constitutional interpretation terhadap kompetensi mengadili 

pelanggaran pemilihan umum terstruktur, sistematis dan massif “ 

jurnal ini membahas pengujian Undang Undang yang bersifat final 

dan mengikat secara umum (erga omnes) serta menjelaskan 

penggunaan penafsiran tekstual berdasarkan tata Bahasa dan 

penafsiran struktur hubungan kelembagaan negara, sehingga hal ini 

menjadi relevan sebagai sumber dalam penelitian ini. Jurnal ini hanya 

menjelaskan dalam interpretasi pemilu sedangkan penelitian ini 

mencoba mendeskripsikan pada tahapan putusan secara komperensif 

dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi 

 

7) Dian agung wicaksono dalam jurnalnya “ Ratio legis kedudukan 

hukum pemohon dalam pengujian undang undang oleh mahkamah 

konstitusi ” jurnal ini menjelaskan hal fundamental yang perlu di 

lakukan dalam rangka mengetahui aspek sejarah hukum mengenai 

asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum pemohon dalam 

pengujian Undang Undang, penelitian ini memerlukan bahan bacaan 

yang menjelaskan bagaimana kedudukan pemohon dalam hadapan 

Mahkamah Konstitusi sehingga hal ini menjadi sangat relevan dalam 

penelitian ini. Jurnal ini hanya menjelaskan dalam legal standing 

sedangkan penelitian ini mencoba menjabarkan penggunaan teori 

yang ada dalam membuat keputusan 
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8) Adrian faridhi dalam jurnalnya “ Penguji peraturan perundang 

undangan tunggal keniscayaan “ jurnal ini menjelaskan bagaimana 

implikasi hukum dalam pengujian peraturan perundang undangan 

jika ada political will negara untuk amandemen UUD 1945,sehingga 

hal itu menjadi penting sebagai sumber penelitian ini. Jurnal ini 

hanya memberikan batu uji pada apa yang di sebut keniscayaan 

sedangkan  penelitian ingin melihat bukan hanya pada satu prinsip 

saja melainkan beberapa 

 

9) Lailani sungkar dalam jurnalnya “ Urgensi pengujian formil di 

Indonesia menguji legitimasi dan validitas “ jurnal ini menjelaskan 

bagaimana penilaian konstitusionalitas norma sebagai mekanisme 

control terhadap prosedur pembentukan ( pengujian formil ) dan 

substansi norma ( pengujian materil ), dengan seperti itu jurnal ini 

menjadi relevan sebagai bagian dari sumber penelitian ini. Jurnal ini 

hanya memberikan kapabilitas pengujian undang undang sedangkan 

peneliti ini lebih menghkhususkan pada klausul bersyarat 

 

10) M.Agus maulidi dalam jurnalnya “ Menyoal kekuatan eksekutorial 

putusan final dan mengikat mahkamah konstitusi “ jurnal ini 

menjelaskan alasan putusan mengikat dan final namun tidak 

impelementatif serta tindak lanjut dengan instrument hukum yang 

baru, dengan seperti ini maka sumber ini menjadi sangat relevan 

dalam penelitian ini. Jurnal ini hanya memberikan penafsiran 
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bagaimana kekuatan putusan itu Sedangkan penelitian ini mencoba 

menggali bagaimana penggunaan asas yang baik 

 

E. Metodologi penelitian  

 Metode penelitian adalah cara yang di lakukan untuk memecahkan 

persoalan yang sedang di teliti, hasilnya dapat di pertanggungjawabkan di 

setiap hal yang termuat dalam penelitian tersebut, dalam metodologi 

penelitian ini, berisi penjelasan mengenai metode yang di 

gunakan,pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data    

1. Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang di gunakan dalam  penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan ( library research ) dimana skripsi ini berkaitan 

dengan Hukum Tata  Negara yang menyinggung persoalan salah satu 

kewenangan lembaga negara. 

2. Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang di lakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, 

asas asas hukum , konsep konsep serta peraturan perundang 

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Yudiono, 

‘Metode Penelitian’, 2021, h.58–61. Penelitian ini tentunya berdasar 

pada sumber data peraturan perundang undangan, sumber data teori 

atau konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian 

ini menggunakan UU No.7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas 
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Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, Undang Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor  91/PUU-XVIII/2020, Undang Undang No 13 

Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan. 

b. Pendekatan teologi syar’i adalah pendekatan yang di gunakan untuk 

melihat dari pandangan hukum islam dengan menggunakan 

pendekatan Alquran dan hadis dengan pandangan yang ada dalam 

Fiqh. 

3. Sumber Data  

 Sumber data adalah data yang di peroleh untuk menjawab 

permaslahan hukum dalam penelitian ini, perlu adanya sumber data 

untuk memecahkan masalah hukum dengan memberi petunjuk, sumber 

data dalam penelitian ini yaitu :  

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung 

dengan penelitian yang di teliti serta sumber data tersebut  meiliki 

kekuatan hukum. Sumber  data primer yang di gunakan berupa UUD 

1945, peraturan perundang undangan, putusan mahakamah konstitusi 

, Alquran, Al hadist serta teori teori yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 
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b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap atau 

pendukung dari sumber data primer dalam penelitian ini. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, skripsi, makalah ataupun 

artikel digital yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Metode pengumpulan data 

   Metode pengumpulan data merupakan proses mencari dan 

mengumpulkan data, baik itu data primer maupun sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang ada 

dan sedang di kaji dalam pandangan hukum positif maupun pandangan 

hukum islam ( siyasah dusturiyah) kemudian data data tersebut di analisis 

dengan memakai teknik deskriptif analitis yang pada tahapan selanjutnya 

di Tarik kesimpulan. 

5. Teknik Analisa Data  

   Teknik analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk 

menguraikan atau meringkas data yang di peroleh menjadi sebuah 

informasi yang dapat mudah di pahami dan menjadi sustu solusi 

mengenai permasalahan terutama yang berkaitan dengan penelitian ini, 

adapun teknik analisi data yang di gunakan dalam penelitian ini 

merupakan analisa terhadap peraturan perundang undangan ataupun teori 

teori yangberkaitan dengan penelitian ini baik itu dalam pandangan 

ketatanegaraan Indonesia ataupun dalam pandangan hukum tata negara 

islam. 
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F. Tujuan penelitian  

 Penelitian ini di lakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan apa yang di harapkan dan mampu memberikan manfaat khususnya 

dalam bidang hukum tata negara, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:  

1) Untuk mengetahui pandangan teori hukum mengenai klausul bersyarat 

dalam pengujian formil Undang Undang yang di lakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 

2) Untuk mengetahu pandangan siyasah dusturiyah terhadap keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Klausul bersyarat tersebut. 

G. Kegunaan penelitian 

 Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini yaitu kegunaan ilmiah dan 

kegunaan teoritis, Adapun kegunaan tersebut antara lain : 

1) Kegunaan ilmiah  

 Kegunaan ilmiah penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 

teoritis dalam hukum tata negara mengenai klausul bersyarat dalam 

pengujian formil Undang Undang yang di lakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi di Indonesia. Selain itu peneliti juga memadukan antara 

pandangan hukum positif dan hukum islam dalam perspektif siyasah 

dusturiyah. 

2) Kegunaan praktis  

 Penelitian pustaka Selain memiliki kegunaan ilmiah, penelitian ini 

juga memiliki kegunaan praktis yaitu dalam memberikan edukasi kepada 
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masyarakat mengenai Klausul bersyarat terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi No 91/PUU/XVIII/2020 di dalam Pengujian Formil Undang 

Undang persfektif Siyasah Dusturiyah. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi 

Melihat sejarah perbedaan antara Eropa kontinental (Civil Law ) dan Anglo 

Saxon ( Common Law ) Selalu di temukan pada tumpuan dalam strategi 

pembangunan hukum, yang satu menekankan pada peran lembaga yudisial 

dalam membuat hukum sedangkan yang satu memberikan tekanan kepada 

lembaga legislatif atau eksekutif dalam membuat suatu Peraturan Hukum 

tertulis Seperti yang kita pahami bersama sebelum dilakukannya perubahan 

Undang Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman berpuncak di satu lembaga 

yaitu Mahkamah Agung. Hal tersebut bisa kita lihat dalam Undang Undang 

dasar 1945 yang di lakukan sebelum Amandemen dengan bunyi sebagai berikut 

: 

“ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain 

lain badan kehakiman menurut Undang Undang “  

Sesuai dengan Amandemen ketiga yang berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman telah dibentuk sedemikian rupa sehingga bercabang 

dan berpuncak pada Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi hal ini 

bisa kita lihat dalam BAB IX  Mengenai kekuasaan kehakiman dalam pasal 

24 ayat (2)  Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa 1:  

 

 
1 Asmaeny Aziz, Izlindawati, constitutional Complaint & constitutional questions dalam 

negara hukum ( Prenadamedia Group devisi kencana ) h.60 
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“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi “  

Mahkamah Konstitusi didalam literatur memiliki empat fungsi kewenangan 

dan memiliki satu kewajiban seperti yang telah di tetapkan dalam Undang Undang 

Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi seperti yang telah di jelaskan sebelum 

sebelumnya memilki kewenangan pada tingkat pertama dan pada tingkat akhir 

memiliki putusan yang bersifat final untuk2: 

1) Memutus bubarnya suatu partai politik  

2) Memutus sengketa seputar pemilihan umum 

3) Memberikan suatu putusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan Presiden ataupun Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran 

atau dikenal dengan istilah Impeachment  

4) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara  

5) Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar  

Kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

yang memiliki legitimasi tinggi dalam bernegara dan memiliki sumber yang kokoh 

yaitu UUD 1945. 

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak bisa di pisahkan dalam momen 

 
2 Fajlruhman Jurdi , Hukum Tata Negara Indonesia (Prenadamedia Group devisi kencana 

) h.263 
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di jelajah historis yang harus kita cermati yaitu : 

1) Madison vs Marbury  

Kasus Marbury vs Madison terjadi pada 24 Februari  tahun 1803 merupakan 

kasus dimana Mahkamah Agung ( AS ) memberikan sebuah putusan yang 

menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan kongres memiliki sifat 

Inkonstitusional atau berlawanan dengan Konstitusi Amerika Serikat  

sehingga melahirkan tindakan selanjutnya yang dalam versi sistem hukum 

di indonesia adalah Peninjauan Kembali3 dengan terjadinya peristiwa 

tersebut memaksa para sarjana hukum membuka kemungkinan hukum yang 

lainnya  

 

2) Ide Hans Kalsen di Austria  

Di Negara Austria Kelsen mendorong diciptakannya lembaga negara yang 

di kenal dengan nama Verfassungsgerichtshoft yang dalam Bahasa inggris 

di kenal dengan nama Constitutional Court sebutan Mahkamah Konstitusi 

dalam Bahasa Indonesia. Lembaga ini tidak terikat oleh lembaga lain dan 

berada di luar Mahkamah Agung, banyak pula para sarjana hukum yang 

menamai model ini dengan sebutan The Kelsenian Model, berada pada 

sekitar 1919 hingga 1920 usulan ini diterima menjadi sebuah lembaga 

konstitusi dan di kenal pula sebagai Mahkamah Konstitusi Pertama di 

 
3 https://www.britannica.com/event/Marbury-v-Madison di akses pada 17 juli 2023 , 

pukul 5:04 PM 

https://www.britannica.com/event/Marbury-v-Madison
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dunia4 dengan hal tersebut maka negara yang memiliki mahkamah 

konstitusi pertama adalah Austria dengan peletak dasar pemikiran adalah 

Kelsen. 

3)  Gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI 

Dalam kesempatan pada persidangan BPUPKI atau Badan Penyelidik 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia beliau menyampaikan ide 

mengenai pembuntukan Mahkamah Konstitusi namun tidak menyebut 

nama tersebut secara gamblang melainkan dengan sebut perkataan kurang 

lebih seperti ini …… di perlukan balai agung yang akan membanding 

Undang Undang terhadap hukum adat dan hukum syariah …..5 pada saat 

Hatta mengungkapkan hal tersebut patutlah kita menganalisa bahwa fungsi 

fungsi konstitusi yang berdasar pada kewenangan telah di cetusan 

berdasarkan pemikiran Mohammad Hatta Tersebut dalam penjelasan 

singkat sejarah lahirnya Lembaga Kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi 

dapat di perhatikan bahwa di adopsi dari Mahkamah Konstitusi atau 

Constituional Court setelah dilakukannya Amandemen oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 pada waktu itu Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah  membuat suatu Rancangan Undang 

Undanng mengenai Mahkamah Konstitusi 6 pada penghitungan Rancangan 

 
4https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769#:~:text=Di%20Austria%2C
%20Pemikiran%20Kelsen%20itu,anggota%20lembaga%20pembaharu%20Konstitusi%20
Austria%20 di akses pada 17 juli 2023 , pukul 5:17 PM 

5 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10172 di akses pada 17 juli 2023 

, pukul 5:38 PM 

6 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-

,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20deng

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769#:~:text=Di%20Austria%2C%20Pemikiran%20Kelsen%20itu,anggota%20lembaga%20pembaharu%20Konstitusi%20Austria%20
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769#:~:text=Di%20Austria%2C%20Pemikiran%20Kelsen%20itu,anggota%20lembaga%20pembaharu%20Konstitusi%20Austria%20
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769#:~:text=Di%20Austria%2C%20Pemikiran%20Kelsen%20itu,anggota%20lembaga%20pembaharu%20Konstitusi%20Austria%20
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10172
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tersebut memasuki masa reformasi dan kita juga bisa melihat perubahan 

Undang Undang Dasar 1945 yang ketiga dan di masukkan rumusan di pasal 

24C yang memberikan muatan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Di 

masa pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi pada periode Pertama di 

dapati tiga lembaga negara yaitu : Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Mahkamah Agung masing masing mengusulkan Tiga orang dengan Rincian 

sebagai berikut7 :  

1) Presiden : Pof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S, Prof. H.A.S. Natabaya 

, S.H., LLM., dan Dr. H . Harjono , S.H., MCL., M.H.  

2) Dewan Perwakilan Rakyat : Pof. Dr. Jilmy Asshiddiqie , S.H., I Dewa 

Palguna., dan Letjen TNI ( purn) Achmad Roestandi, S.H 

3) Mahkamah Agung : Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Maruar 

Siahaan, S.H., dan Sudarsono, S.H  

Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi pada periode petama itu memasuki 

masa jabatan pada tahun 2003 hingga 2008 dan menghasilkan Pof. Dr. Jilmy 

Asshiddiqie , S.H. sebagi Ketua Mahkamah konstitusi Sekaligus Ketua MK 

pertama di Indonesia dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai wakil ketua. 

Eksistensi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara 

kenegaraan guna terlaksananya tanggung jawab yang sesuai dengan demokrasi bisa 

 
an%20diadopsinya%20ide,Undang%2DUndang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi di 

akses pada 18 juli 2023 , pukul 9:55 AM 

7 https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2  di akses pada 18 

juli 2023 , pukul 9:55 AM 
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kita perhatikan dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang membuat beberapa pertimbangan sebagai berikut 8:  

a) Bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan negara  hukum  

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa 

dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. 

b) Bahwa  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  

kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan 

konstitusi dan prinsip negara hukum  sesuai  dengan  tugas  dan  

wewenangnya  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c) Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  24C  ayat  (6)  Undang-Undang  

Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  perlu  mengatur  tentang  

pengangkatan  dan pemberhentian  hakim  konstitusi,  hukum  acara,  dan  

ketentuan  lainnya  tentang  Mahkamah Konstitusi. 

d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf  c  serta  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  III  

Aturan  Peralihan  Undang Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, perlu membentuk Undang Undang  tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

 
8 Muhammad Dafa Khairullah, sejarah dan perkembangan Mahkamah Konstitusi selaku 

pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. jurnal demokrasi dan ketahanan nasional  Volume 2 

Nomor 1 tahun 2023 h.127-128 
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Berdasarkan hukum rekam jejak Hukum Positif Indonesia Undang Undang yang 

berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi memiliki tranformasi hukum yang cepat 

hal itu bisa di lihat dalam Undang Undang tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang kemudian berubah menjadi Undang Undang No. 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi di ubah lagi menjadi Undang Undang No 4 Tahun 2014 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang dan perubahan yang 

terakhir Undang Undang No 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang 

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 9 dengan perubahan 

perubahan tersebut maka Mahkamah Konstitusi harus sejalan dengan kebutuhan 

demokrasi yang akan datang sebab masalah masalah kenegaraan mestilah bergerak 

secara garis lurus dengan zaman teknologi. 

B. Hukum Acara dalam Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional court atau Pengadilan Konstitusi 

yang memberikan dua cerminan yaitu , pertama perkara yang di periksa 

Mahkamah Konstitusi merupakan perkara perkara yang sifatnya Konstitusional 

yang memiliki makna menyangkut norma norma konstitusi dalam tataran 

pelaksanaan, kedua dasar perbuatan yang di lakukan Mahkamah Konstitusi terdiri 

dari Memeriksa, Mengadili dan memutus pekara yang berkaitan dengan 

 
9 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020 di akses pada 

18 juli 2023 , pukul 10:56 AM 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020
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Konstitusi10 tugas dan wewenang ataupun hal hal di kerjakan oleh Mahkamah 

Konstitusi dapat di temukan dalam Peraturan perundang undangan yang lebih 

lanjut. Dalam hukum Positif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu Aturan umum beracara dan Aturan Khusus beracara, 

ketentuan hukum yang diatur bisa ditemukan berkaitan dengan Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi bisa ditemukan dalam muatan Undang Undang Dasar 1945 

dalam pasal 7B ayat 1 yang berbunyi :  

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 

hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 

dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden11”. 

Selain dalam Undang Undang dasar 1945,  ketentuan mengenai Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang Undang Yaitu Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 28 hingga pasal 

8512 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah mengalami beberapa 

 
10 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 

2010, h.13 

11 Undang Undang Dasar Tahun 1945 

12 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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perubahan Pasal yang di atur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Secara garis besar dalam sistematika Hukum acara Mahkamah 

Konstitusi di bagi menjadi dua yaitu : hukum acara yang bersifat Umum dan 

Hukum Acara yang bersifat Khusus. Selain penggunaan aturan aturan yang 

bersifat Constitentum pemahaman dan pengaplikasian Asas dalam Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi juga menjadi sesuatu yang sangat krusial, berikut beberapa 

asas yang di terapkan dalam lingkungan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi :  

a) Asas Ius curia Novit  

Asas ini sebetulnya telah lama ada di berbagai belahan dunia misal saat 

penulis membandingkan dengan penggunaan Asas pada sistem 

Common Law dengan Civil law, pada penggunaan Common law asas ini 

sebetulnya tidak dikenal sebab dalam praktek peradilan para pihaklah 

yang mesti mendalilkan argumentasinya masing masing dengan 

memberikan patokan dasar pada yurisprudensi apakah sesuai atau tidak, 

sedangkan dalam Civil Law para pihak tidak mesti memberikan dalil 

yang pasti sebab penafsir terakhir dalam sistem ini adalah Hakim dan 

Hakim dipandang tahu akan hukumnya. Ius curia Novit pada prinsipnya 

memberikan pandangan Bahwa Hakim tau hukum apa yang akan 

diterapkan ( the court Knows the law )13  saat kita mecoba memahami 

lebih jauh maka dalam penalaran sejarah maka di temukan keterkaitan 

 
13 Yuristyawan pambudi wicaksana, “Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran 

hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka” lex renaissance(2018), h.89 
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dengan aliran kaum legisme yang memiliki paham bahwa di luar 

Undang Undang tidak di temukan Hukum. Dalam aplikasi Hukum di 

Indonesia maka di temukan suatu pengertian bahwa Asas Ius curia Novit 

adalah pengadilan tidak boleh menolak mengadili suatu perkara 

walaupun dalilnya kurang jelas atau bahkan tidak ada. 

b) Imparsial dan Independen  

Di dalam amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) 

menjelaskan mengenai independensi lembaga Kehakiman yang 

berbunyi:  

“ Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan kekuasaan Negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum 

dan Keadilan 14“ 

 Amanat Undang Undang Dasar tersebut memberikan suatu instrument 

yang kuat bahwa independensi hakim mendapatkan langsung jaminan 

dari Peraturan Perundang Undangan tertinggi. Selain dalam Undang 

Undang Dasar jaminan independensi Hakim Mahkamah Konstitusi juga 

bisa ditemukan dalam Undang Undang No 4  tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi dalam pasal (2) yang berbunyi : 

“ Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 

melakukan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk 

 
14 Undang Undang Dasar tahun 1945 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan 

15“ 

Keseriusan pemerintah dalam memberikan landasan hukum terhadap 

hal hal yang sifatnya nilai dasar namun cukup abstrak bisa kita lihat di 

dalam Undang Undang diatas. Dalam hal sifat sifat imparsial bisa kita 

temukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi Kode etik dan 

Perilaku Hakim Konstitusi. 

 

c) Persidangan yang terbuka untuk umum  

Penggunaan Asas ini sejatinya tidak terbatas pada pelaksanaan 

pengadilan  Mahkamah Konstitusi akan tetapi juga ada pada seluruh 

pengadilan yang sederajat ataupun di bawah naungan Mahlamah 

Agung. Pelaksanaan Asas ini bisa kita temukan dalam Undang Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 ayat (1) 

yang berbunyi :  

“  Semua sidang pemerikasaan pengadilan terbuka Untuk Umum, 

kecuali Undang Undang Menentukan lain 16“  

Pengecualian yang di maksud oleh pembuat Undang Undang dapat kita lihat  

dalam Proses Peradilan yang melibatkan Anak-Anak terutama berkaitan 

dengan Kekerasan Seksual maka untuk menghindari Trauma terhadap Anak 

 
15 Undang Undang No 4  tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

16 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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–Anak maka Pengadilan diadakan tertutup. Selain itu ketentuan mengenai 

siding terbuka untuk Umum juga bisa di temukan dalam Undang Undang 

No 4  tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 40 ayat (1)  

yang berbunyi :  

“ Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat 

permusyawaratan Hakim17 “   

Permusyawaratan  hakim adalah bagian dari upaya dalam pengambilan 

keputusan olah Majelis Hakim dan itu memerlukan konsentrasi hingga 

kekhidmatan yang sangat tinggi dan oleh karenanya dilakukan secara 

tertutup. 

 

d) Hak untuk didengar secara berimbang  

 Peradilan biasa mesti di dapati terdapat beberapa pihak dan kesemuanaya 

mesti di dengarkan sebab menjadi suatu landasan Majelis Hakim 

mengambil suatu Putusan namun terdapat suatu hal yang menarik dalam 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi saat mengajukan gugatan terhadap 

Pengujian Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjadi 

sebagai termohon. 

 

e) Asas praduga keabsahan  

Asas praduga keabsahan atau praesumtio iustae causa merupakan 

tindakan yang di lakukan oleh pemerintah, dianggap sah dan sesuai 

 
17 Undang Undang No 4  tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
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dengan aturan hukum yang berlaku hingga terdapat suatu putusan yang 

mengatakan sebaliknya18 sesuai dengan asas ini maka segala tindakan 

yang dilakukan penguasa adalah suatu aturan yang dianggap perintah 

hingga terdapat suatu pembatalan baik itu berupa pembatalan yang 

sifatnya di keluarkan sendiri atau yang dilakukan pengadilan.aplikasi 

asas ini bisa kita temukan saat Mahkamah Konstitusi selesai membaca 

putusan terbuka untuk umum. 

 

f) Hakim aktif dalam persidangan 

Disini bisa kita lihat perbedaan antara pengadilan yang menyangkut  

individual maka Hakim akan bersikap Pasif atau tidak mencari cari 

kebenaran dalam perkara sampai perkara tersebut masuk di ruang 

persidangan sedangkan  pengadilan yang menyangkut kepentingan 

Publik maka Hakim harus aktif, posisi Mahkamah Konstitusi yang 

masuk sebagai penyelasaian perkara berkaitan dengan publik maka 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus barsifat Aktif. 

 

g) Peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya 

yang ringan. 

Asas ini oleh para sarjana hukum juga dikenal dengan equality before 

the law, asas ini bentuk penjabaran yang bermakna bahwa proses 

 
18 Almaura mutiara sahara, prwono sungkono Raharjo, Asas asas hukum Acara mahkamah 

konstitusi, jurnal demokrasi dan ketahanan nasional (2022) h.377  
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peradilan dan keadilan bisa diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat.ketentuan Asas ini juga bisa di temukan dalam Undang 

Undang  No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 

(4) yang berbunyi :  

“ peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat , dan biaya ringan 19“  

Asas ini memberikan suatu supremasi hukum terhadap setiap warga 

negara yang masuk sebagai kategori warga tidak mampu.  

 

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  

 Memahami Kewenangan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mengetahui 

Posisi Mahkamah Konatitusi, segalanya berakar pada Era Orde baru dan 

mengalami perubahan di era Reformasi. Menurut Pof .Mahfud MD mengatakan 

terdapat tiga hal yang menjadi dasar awal mula Reformasi di lingkungan Lembaga 

Peradilan, terutama Berkaitan dengan Kehakiman yaitu 20 pertama , sering 

dijumpai mafia di lingkungan lembaga peradilan lebih tepatnya yang berkaitan 

dengan kasus kasus Korupsi yang melibatkan Hakim hakim dan apparat penegak 

hukum lainnya. Kedua , terdapat berbagai Peraturan Perundang Undangan yang 

lahir dan secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi 

termasuk oleh Undang Undang Dasar 1945 namun instrument penyelesaian di 

tingkat lembaga yudikatif di masa itu belum ada. Ketiga , seringnya para Hakim 

mendapat intervensi dari kakekuasaan Pemerintah.  

 
19 Undang Undang  No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman 

20 Moh.Mahfud MD , Rambu pembatas dan perluasan kewenangan Mahkamah konstitusi 

, journal.UII(2009). h 442 
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Melihat perbandingan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu pemegang 

kekuasaan namun Mahkamah Agung hanya menjawab pada persoalan persoalan 

peradilan yang sifatnya konvensional dan sedikit persoalan kenegaraan seperti 

misalnya Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan perundang Undangan 

dibawah Undang Undang akan tetapi jika melihat pada garis kewenangan 

Mahkamah Konstitusi sebagai lemabaga peradilan yang sifatnya terhadap 

peradilan ketatanegaraan beberapa sarjana hukum juga sering memberikan label 

denga sebutan Peradilan politik.ada salah satu lembaga Kehakiman yang juga 

penting Yaitu Komisi Yudisial walaupun kewenangannya tidak terlalu signifikan 

dalam proses peradilan sebab lembaga ini hanya sebagai supporting institution 

yang memiliki peranan penting dalam pengawasan kode etik terhadap para hakim. 

Selain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang Undang Dasar 1945 

yang telah sempat di singgung pada bagian awal pada bab ini  dalam Undang 

Undang No 4 tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi diatur juga menngenai 

Kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : 

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusnnya bersifat final untuk : 

a. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945  

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945  
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c. Memutus pembubaran partai politik  

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum ,21” 

 Pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang tidak 

hanya diatur dalam Undang Undang dasar melainkan juga Undang Undang 

menjadikan mahkamah Konstitusi memiliki landasan yang kokoh sebab diatur 

secara turunan atau berulang pada system Peraturan Perundang Undangan.  

a. Kewenangan pembubaran partai politik  

Ketentuan dalam Undang Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi memberikan legitimasi mengenai mekanisme pembubaran partai 

politk dari pasal 68 hingga pasal 73 ayat 2 pada bagian kesepuluh, selain 

dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, ketentuan mengenai 

pembubaran partai politik juga diatur dalam Undang Undang No 2 tahun 

2008 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 2 No 12 tahun 2008 

22 peraturan yang memberikan langkah langkah tersebut terbilang banyak 

sebab partai politik sendiri merupakan hak yang asasi dalam demokrasi 

sehingga ketentuan untuk pembubaran mestilah di lakukan dengan hati hati. 

 

 

 

 
21 Undang Undang No 4  tahun 2003 Tentang  Mahkamah Konstitusi 

22 Vito Vivaldi mahardika, maria madalina ,Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

Pembubaran Partai Politik , jurnal demokrasi dan ketahanan nasional, volume 1 nomor 2 2022 

h.326-327 
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b. Memutus sengketa seputar pemilihan umum  

Pelaksanaan pemilu di Indonesia seperti yag kita pahami bersama di mulai 

dari tahun 1955 hingga sekarang, Pelaksanaan pemilihan umum diatur 

dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1)  yang berbunyi :  

“ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil setiap lima tahun sekali 23“  

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus 

perselisihan pemilihan Umum hanya sebatas pada penghitungan perbedaan 

total suara peserta pemilu yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum 24 dengan begitu maka segala bentuk kecuruangan ataupun 

pelanggaran bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus dugaan pelanggaran 

oleh Presiden 

Mengenai hukum acara pemakazulan Presiden diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam 

memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden. Makna Pemakzulan 

sendiri merupakan proses menjatuhkan dakwaan dari lembaga legislatif ke 

lembaga tinggi negara yang memiliki arti pelaksanaan dari Dewan 

 
23 UUD 1945  

24 Wilma silalahi, konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan 

umum serentak tahun 2019, konsorsium pendidikan tata kelola pemilu Indonesia (2019), h.10 
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Perwakilan Rakyat ke Presiden25 dengan adanya regulasi itu maka kita bisa 

melihat bahwa pembatasan tindakan presiden tidak hanya pada sebatas pada 

apa yang dikenal sebagai pembatasan politik melainkan juga adanya 

pertimbangan Hukum yang mesti di pertanggung jawabkan. 

d. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga 

Ketentuan hukum acara menegani kewenangan Mahkamah Konstitusi 

tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 

08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan 

konstitutional Lembaga Negara. Dalam rentan waktu 2003 hingga 2008  

terdapat 10 perkara yang telah masuk di Mahkamah Konstitusi, lima perkara 

dinyatakan tidak dapat di terima atau NO, tiga perkara ditarik kembali dan 

dua perkara ditolak 26 dengan data tersebut sebetulnya menjadi tanda tanya, 

bagaimana kriteria objektif dan subjek lembaga negara yang 

dipersengketakan, sebab regulasi yang ada tidak menyebut secara pasti dan 

lebih kepada penafsiran para hakim, misalnya mantan Hakim Mahkamah 

Konstitusi A. Roestandi yang banyak memberikan penafsiran terkait hal itu 

namun belum baku, sehingga seringkali dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi memberikan putusan yang mempertanyakan Legal stending para 

pemohon. 

 

 
25 Bambang sutiyoso, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden 

dan/atau wakil presiden diindonesia, jurnal konstitusi voume 7 , nomor 1 februari 2010 h.93 

26 Eric stenly holle, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa antar 

lembaga negara,(2010) h.10 
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e. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar  

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini tidak lepas dari hirarki peraturan 

Perundang Undangan yang telah diatur dalam Undang Undang No 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam pasal 7 

yang mengatur hirarki dengan tingkatan tertinggi dimulai dari : Undang 

Undang Dasar 1945, Ketetapn Majelis Purmasyawaratan Rakyat, Undang –

Undang/ Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah 

Kabupaten/Kota. Dalam pembagian lembaga negara yang berhak 

melakukan pengujian Undang Undang adalah Mahkamah Konstitusi 

dengan memakai sudut pandang Undang Undang Dasar 194527 sehingga 

kebenaran hukum positif yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah 

kebenaran Undang Undang Dasar 1945. 

 

 

 

 

 

 

 
27 Nadhia Ayu Sarasvati, purwono Sungkono Raharjo, kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dalam melakukan Judical Review terhadap Undang Undang Ratifikasi, jurnal demokrasi dan 

ketahanan nasional , volume 1 , nomor 4 year 2022. h.652 
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BAB III 

ASAS PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG  DAN  KONSEP SIYASAH 

DUSTURIYYAH 

A. Asas-asas pembentukan Perundang Undangan di Indonesia  

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan ketentuan tertulis 

dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), bukan negara yang berdasar 

pada Kekuasaan atau machstaat hal ini menjadikan Hukum atau lebih spesifik 

Peraturan Hukum yang berlaku (Ius constituentum) sebagai pembuluh Darah yang 

hidup di Indonesia. Sifat norma yang hidup dalam Peraturan Perundang Undangan 

bisa dibagi menjadi empat hal yaitu : larangan ( verboad) , perintah (gebod), 

pengizinan (toestemming) dan pembebasan (vrijstelling) sifat tersebut menjadi 

sesuatu yang bergunaa saat diwujudkan dalam bentuk ketaatan dalam kehidupan 

sehari hari. 

Membicarakan pengertian Asas hukum sama halnya dengan kita mencoba 

memahami pengertian hukum itu sendiri, semuanya tergantung pada bagaimana 

kita mengambil landasan berfikir yang dikemukan para sarjana hukum  misalnya, 

Paul scholten memaknai Asas itu sebagai kumpulan tendensi isyarat yang 

mengharuskan kita memahami hukum dengan paham kesusilaan, P belefroid 

berpendapat bahwa Asas hukum adalah kaidah yag sangat dasar untuk hukum 

positif dan tidak dikaitkan dengan aturan aturan yang lebih umum secara garisbesar 

kita bisa memberikan pemahaman bahwa asas terpisah dengan hukum itu sendiri 

dan jauh lebih abstrak. 
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Pembentukan suatu peraturan perundang undangan selain tidak lepas dari asas 

asas hukum yang ada, juga harus memperhatikan landasan landasan atau alasan 

yang di lakukan secara akademik, ada beberapa landasan lahirnya suatu peraturan 

perundang undangan yaitu :  

a) Landasan filosofis  

Landasan filosofis adalah alasan maupun pertimbangan 

yangmemberikan gambaran mengenai aturan aturan yang di penuhi 

dengan kesadaran, cita hukum dan suasana yang berisfat kebatinan yang 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 19451 hal ini 

sudah menjelaskan bahwa dalam landasan ini Pancasila berada 

lingkungan yang bersifat filsafat.  

 

b) Landasan politis  

Berlakunya Politik dalam sebuah system pembuatan Perundang 

Undangan pasti berkaitan dengan kekuasaan (power theory) yang 

memberikan legitimasi atas berlakunya suatu norma2 hal yang paling 

sederhana dan mendasar adalah bahwa fakta hukum merupakan produk 

politik yang dibuat sedemikian rupa di parlemen. 

c) Landasan yuridis  

 
1 Sri wahyuni laia, sodialman daliwu, Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

dalam pembentukan Undang Undang yang bersifat demkoratis di Indonesia,jurnal education and 

development (2022) h.548  

2 Abdul latif mahfuz, faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan 

Undang Undang, jurnal kepastian hukum dan keadilan (2020) h.47 
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Landasan yuridis berkaitan dengan landasan hukum pembentukan suatu 

peraturan perundang undangan, landasan yuridis ini harus mengikuti 

jalur pada peraturan yang lebih tinggi tidak dan  boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih rendah dalam Bahasa sederhana landasan 

yuridis harus betul betul memperhatikan hirarki peraturan perundang 

undangan yang diatur dalam Undang Undang No 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang undangan44. 

 

d) Landasan sosilogis 

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan aspek 

sosial, alasan ini memberikan gambaran mengenai  aspek empiris dalam 

struktur dan skala lingkungan sosial yang ada kemudian menjadi suatu 

fakta dengan permintaan di adakannya suatu peraturan perundang 

undangan3 landasan ini memberikan suatu metode bahwa hukum yang 

ada dibuat dengan down to up ( dari bawah ke atas ) sebab bisa dilihat 

dengan fakta empiris sosial yang menjadi alasan pembentukan aturan.  

Setelah sedikit disinggung mengenai hal empat landasan yang telah di 

jelaskan diatas, maka pemaknaan asas dalam peraturan perundang 

undangan juga harus menjadi jelas, sebab asas inilah yang menjadi 

pondasi paling dasar, dan apabila Asas ini tidak di masukkan atau 

diperhitungkan maka tafsir terhadap Undang Undang akan menjadi 

 
3 Sri wahyuni laia, sodialman daliwu, Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

dalam pembentukan Undang Undang yang bersifat demkoratis di Indonesia,jurnal education and 

development (2022) h.549 
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keliru sehingga Makna Negara Indonesia adalah negara hukum akan 

terbantahkan, berikut beberapa Asas yang hidup dalam peraturan 

Perundang Undangan : 

a) Asas kejelasan Rumusan  

Asas ini bermakna bahwa  peraturan perundang undangan harus 

memuat teknik penyusunan yang sistematis, pemilihan kata yang 

mudah dimengerti, Bahasa hukum yang tidak menimbulkan 

multitafsir , dan terakhir bisa dimengerti oleh masyarakat umum4 

dari penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa dalam rumusan Peraturan 

Perundang Undangan memiliki kerumitan yang sangat kompleks 

dan sang arsitek Undang Undang harus memberikan Bahasa yang 

jelas kepada masyarakat.  Membicarakan asas kejelasan rumusan 

dapat dilihat pada kasus yang menimpa pengusa Hary tanoe sodibjo 

di tahun 2017 silam, saat itu ia berberkara dengan jaksa akibat 

kiriman pesan singkat yang kemudian ditafsirkan berbeda sebab 

pasal dalam Undang Undang Transaksi elektronik  memberikan 

multitafsir sesuai dengan individu5 Maka dari itu asas kejelasan 

rumusan jika tidak hati hati dimuat dalam suatu Peraturan maka akan 

berakibat pada banyaknya kasus hukum akibat kekeliruan 

penafsiran oleh masyarakat.  

 
4 Kendry tan, analisa pasal karet undang undang informasi dan transaksi elektronik 

terhadap asas kejelasan rumusan, jurnal hukum samudra keadilan (2022) h.17 

5 https://news.detik.com/berita/d-3533229/beda-jaksa-agung-dan-polri-soal-status-
hary-tanoe-di-kasus-sms di akses pada 14 agustus 2023, 15:19 WITA 

https://news.detik.com/berita/d-3533229/beda-jaksa-agung-dan-polri-soal-status-hary-tanoe-di-kasus-sms
https://news.detik.com/berita/d-3533229/beda-jaksa-agung-dan-polri-soal-status-hary-tanoe-di-kasus-sms
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b) Asas keterbukaan  

Asas ini jika diperhatikan merupakan bagaian dari asas asas umum 

pemerintahan yang baik atau Good governance dimana asas ini 

memberikan limpahan Informasi kepada Masyarakat 6 asas ini 

dalam implementasi bisa dilihat saat masyarakat dapat dengan 

mudah mengakses Peraturan yang ada baik secara online maupun 

offline, di lain sisi keterbukaan informasi dalam Proses Pembuatan 

Undang Undang bisa kita dapati dengan hadirnya masyarakat dalam 

proses perencanaan aturan tersebut hingga bisa mendapatkan akses 

bagaimana keberlanjutan informasi Undang Undang yang di 

aspirasikan.  

c) Asas kejelasan tujuan  

Asas kejelasan tujuan dimaknai sebagai pembuat Undang Undang 

dalam menetapkan suatu Peraturan Perundang Undangan harus bisa 

melihat tujuan apa yang akan diatur sehingga memiliki alasan yang 

jelas7  asas ini juga telah di jelaskan dalam Undang Undang No 12 

tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 

yang berbunyi : “ asas tujuan adalah bahwa  setiap pembentukan  

peraturan Perundang Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas 

dan hendak dicapai “. 

 
6 Angga prasatyo, saymsul wahidin, supridy, pengaturan asas keterbukaan dalam 

pembentukan Undang Undang, jurnal cakrawala Hukum(2020),h.131 

7 Zahlul pasha karim, menilai kesesuaian Qanun komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh 

dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan, jurisprudensi: jurnal ilmu syariah, 

perundang undangan dan ekonomi islam (2019). h.195 
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d) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat  

Pengertian asas ini telah dituliskan dalam Undang Undang No 12 

tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 

pasal 5 hruf b yang berbunyi 

“ yang di maksud dengan ’asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat ‘ adalah bahwa setiap jenis Peraturan 

Perundang Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang. 

Peraturan perundang undangan tersebut dapat di batalkan atau batal 

demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang 

tidak berwenang “. 

Asas ini memberikan suatu ruh terhadap peraturan yang hadir bahwa 

pada sekat sekat tertentu terdapat lembaga dan pejabat yang 

memiliki wewenang untuk merumuskan hal tersebut semisal bahwa 

yang berhak menerbitkan Perpu atau Peraturan Pengganti Undang 

Undang ialah Presiden saat lembaga di luar itu menerbitkan Perpu 

maka sesuai dengan amanat pasal 5 Undang Undang no 12 tahun 

2011 batal demi hukum.  

e) Asas kesesuain antara jenis dan materi muatan 

Asas ini dimaknai dalam Undang Undang No 12 tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 5 huruf 

c yang berbunyi  
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“ yang  di maksud dengan “ asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan 

materi muatan “ adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang Undangan harus benar benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat sesuai dengan jenis hirarki peraturan perundang 

Undangan “  

Makna konkret dalam asas ini adalah misalkan Suatu Undang 

Undang tidak boleh bertenttangan dengan Peraturan yang lebih 

tinggi yaitu Undang Undang Dasar 1945, contoh lainnya adalah 

Mengenai Peraturan Daerah maka yang berhak mengeluarkan itu 

adalah Kepala Daerah bukan Presiden sebab hal itu masuk sebagai 

bagian dari otonomi daerah.  

f) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan  

Asas ini juga telah di beri pengertian oleh Undang Undang No 12 

tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 

pasal 5 huruf c yang berbunyi 

“ yang di maksud dengan ‘ asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ’ 

adalah bahwa setiap peraturan Perundang Undangan dibuat karena 

memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “ 

 Pemahaman asas ini sejalan dengan salah satu landasan yang ada 

yaitu Landasan sosiologis sebab pembuatan suatu Peraturan 

mestilah melihat bagaimana kebutuhan yang hidup dalam 

masyarkat.  
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B. Konsep Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah Dusturiyyah bermakna Politik Perundang Undangan Yang dapat di bagi 

menjadi tiga bagian yaitu : tasri’iyyah bermakna otoritas yang mengkaji Peraturan 

Perundang Undangan oleh Lembaga legislatif, qadha’iyyah atau lembaga peradilan 

yang dimandatkan kepada lembaga yudikatif, idariyyah atau lembaga admistrasi 

pemerintahan yang di lakukan oleh eksekutif atau birokrasi8gambaran ini jika 

diperhatikan sejalan dengan konsep Trias Politica yang di ungkapkan oleh 

Mountesque. Sumber yang menjadi rujukan dalam Siyasah Dusturiyyah di bagi 

menjadi lima  menurut H.A Dzajulli yaitu : Alquran yang berisi dalil dalil 

kemasyarakatan, Hadits yang berisi konsep imamah dan kebijakan kebijakan 

Rasulullah s.a.w, kebijakan yang pernah di lakukan Khulafaur Rasyidin tentang 

bagaimana menjalankan suatu pemerintahan, ijtihad Ulama yang bertalian dengan 

social, adat kebiasaan pada masa itu sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum 

Hukum islam9 sumber ini telah memberikan legitmasi yang kuat bahwa penentuan 

suatu kebijakan dalam Persfektif Siyasah Dusturiyyah didasarkan pada sumber 

yang Relevan dan dinamis, relevansinya bias di temukan dalam Alquran dan Hadis, 

kemudian sejalan dengan itu Masalah Masalah yang hadir dalam Bernegara juga 

dinamis maka sumber yang bias dijadikan sesuai hal diatas adalah ijtihad dan adat 

kebiasaan yang sesuai.  

 
8 Muhammad Iqbal, fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, Prenamedia Group 

(2019).h.15 

9 Ali akhbar abaib mas Rabbani lubis, ilmu hukum dalam simpul siyasah Dusturiyaah 

refleksi atas teori dan praktek, diterbitkan oleh semesta aksara (2020), h.49 
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Siyasah Dusturiyyah sendiri  berasal dari dua suku kata yaitu Siyasah dan 

Dusturiyyah, kata Siyassah berasal dari akar kata sasa-yasusu yang berarti megatur, 

mengrusi ataupun menjaga masyarakat dari segala Urusannya, sedangkan kata 

Dusturiyyah di ambil dari serapan Bahasa Arab Dustur  bermakna asas ataupun 

dasar , menurut istilah Dustur Bermakna kaidah yang mengatur dasar hubungan 

masyarakat dengan Negara baik itu tertulis maupun tidak 10 dengan kata lain 

Dusturiyyah Bermakna Konstitus sebab melihat penjelasan dari arah hubungan 

struktur kelembagaan yang melibatkan warga negara.  

Pandangan Siyasah Dusturiyyah tidak boleh ditinggalkan pembahasan 

mengenai Piagam Madinah, ajaran yang telah di bawah Oleh Nabi Muhammad saw 

sebagai penafsir langsung dari Alquran pada tahun kedua saat hijrah di Madinah, 

yang berusaha mengatur hubungan masyarakat yang masih heterogen dari ke kaum 

muhajirin ke kaum Anshar dan pengatur hubungan sesama muslim lainnya 11 isi 

yang telah di tuliskan dalam piagam Madinah tersebut sebetulnya hanya satu yaitu 

berkaitan dengan bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis. 

 

 

 

 

 
10 Salaman adbul muthallib, Muhammad faizur ridha bin mohd pauzi, siyasah dusturiyyah 

sebagai system perpolitikan dalam Alquran, journal of Qur’anic studies (2019) h.153  

11 M, Eza helytha begauvic, pembuatan Undang Undang dalam Persfektif siyasah 

Dusturiyyah, lex superior jurnal fakultas hukum Universitas Kader Bangsa (2022) h.67 
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BAB IV 

UJI FORMIL DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM 

PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYYAH 

A. Jenis jenis putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan yang pertama kali dibuat oleh Mahkamah Konstitusi  yang 

menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 

sehingga tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu putusan Nomor  011-

017/PUU/-I/2003 Tanggal 24 februari 2004 tentang pengujian pasal 60 huruf g 

Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. putusan diatas memberikan garis batas terhadap keluarga yang terlibat 

peristiwa G30SPKI untuk tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan 

umum.sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berkiatan dengan 

Mahkamah Konstitusi  pasal 56 ayat 3 pada dasarnya putusan  Mahkamah konstitusi  

hanya memuat 3 hal yaitu : Permohonan di tolak, Permohonan tidak  Diterima, dan 

permohonan dikabulkan berdasarkan hal tersebut maka bisa dilihat bahwa 

Mahkamah konstitusi tidak memiliki Putusan gugur maupun putusan verstek. 
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a) Permohonan ditolak (onzigdh) 

Permohonan ini  berisi Putusan Mahkamah Konstitusi  apabila dalam 

sebuah permohonan tidak memiliki alasan yang jelas sebab suatu 

Undang Undang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang 

Undang Dasar 1945 baik materi ataupun pembentukannya, sebagian 

atau keseluruhan1 dengan kata lain Putusan jenis ini telah masuk dalam 

bahasan atau apa yang dimohonkan. 2 

b) Permohonan tidak di terima (niet ontvankelijk verklaard) 

Putusan No atau permohonan tidak diterima dikeluarkan oleh 

Mahkamah Konstitusi apabila gugatan tidak memenuhi syarat syarat 

formil atau tidak berdasarkan Hukum 3 syarat tersebut bisa dilihat dalam 

Pasal 50 dan pasal 51 Undang Undang Mahkamah Konstitusi. 

c) Permohonan dikabulkan  

Putusan ini berisi permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah 

konstitusi dan dimuat dalam berita acara paling lambat Tiga Puluh hari 

kerja sejak putusan diucapkan. 4 

 
1Nurul Aini Octavia, Mengenal amar putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitutional 

bersyarat yang dianut Mahkamah konstitusi dalam pengujian perundang undangan: kesalahan 

teoritik dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020, Ijtihad: Jurnal hukum dan 

ekonomi islam (2022) h.177 

2 Bambang Sutiyoso, Putusan Mahkamah konstitusi dan implikasinya terhadap pencari 

keadilan, jurnal hukum FH UII (2008), h.356 

3 Suhendar, Putusan NO (niet onvankelijk verklaard) terhadap perbuatan Wanprestasi 

(2019)h.243 

4Syukri asy’ari, meyrinda rahmawaty hilipito, Muhammad mahrus ali, model dan 

implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang undang (studi putusan tahun 

2003-2012), pusat penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan teknologi informasi dan 

komunikasi kepaniteraan dan sekretariat jendral mahkamah konstitusi republik Indonesia 2013, h.7 
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B. Klausul bersyarat  

Perkembangan dunia peradilan juga sangat pesat selain di Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi juga berjalan dengan sangat pesat, salah satunya adalah 

munculnya putusan yang disebut dengan putusan konstitusional bersyarat 

(conditionally constitutional ) dan putusan Inkonstitutional bersyarat (conditionally 

unconstitutional) yang pada hakikatnya adalah suatu putusan yang memiliki 

persyaratan5dalam Peraturan Perundang Undangan sama sekali tidak pernah 

disebutkan klausul ini. Sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa 

awal mula pemberian nama Klausul Bersyarat di temukan dalam Putusan mengenai 

uji Undang Undang No 7 tahun 2004 terkait sumber daya Alam, contoh lain yang 

bisa ditemukan adalah dalam Putusan No 70/PUU-IX/2011 Mengenai Jamsostek, 

dalam putusannya mengatakan bahwa pendaftaran Jamsostek bertolak belakang 

dengan Undang Undang Dasar 1945 serta memiliki suatu kewajiban yang dalam 

putusan tersebut disebut sebagai constitutional bersyarat6 dalam memahami lebih 

jauh Konsep Klausul bersyarat ini juga dapat ditemukan bahwa keduanya tidak 

memiliki perbedaan yang tergolong nampak sebab kedunya akan tetap sama sama 

berlaku .  Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya, putusan 

 
5 Faiz Rahman, anomaly penerapan klausul bersyarat dalam putusan pengujian Undang 

Undang terhadap Undang Undang Dasar, jurnal konstitusi (2020) h.30 

6 Ida ayu mas wulandari, komang pradnyana sudibya, dinamika pelaksanaan putusan 

klausul bersyarat pada pengujian undang undang terhadap UUD 1945, Jurnal kertha negara (2022) 

h.60-61 
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Mahkamah Konstitusi yang memuat rumusan norma baru ini dari tahun 2003 

hingga 2012 ditemukan data sebagai berikut 7: 

a) Lima belas putusan constitutional bersyarat 

b) Tiga puluh dua putusan unconstitutional bersyarat  

c) Lima putusan yang memuat perumusan norma baru. 

Putusan inkonstitutional bersyarat adalah salah satu jenis putusan yang 

digunakan oleh Mahkamah Konstitusi saat pemohon mengajukan pengujian 

terhadap suatu Undang Undang yang di nyatakan inkonstitutional  namun bisa 

berubah menjadi konstitutional apabila syarat yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Konstitusi dipenuhi dengan waktu yang telah ditentukan8 dengan 

meperhatikan pengertian diatas serta dua putusan yang sempat dituliskan, bisa 

didapatkan kriteria inkonstitutional bersyarat ini seperti : amar putusan yang mesti 

mencantumkan klausul inkonstitutional bersyarat, putusan berupa pemaknaan yang 

dilakukan oleh Mahkamah konstitusi mengenai suatu norma, didasarkan pada hal 

tertulis dalam putusan baikn itu sebagian atau seluruhnya, isi yang hampir sama 

dalam konstitutional bersyarat.  

Putusan konstitutional bersyarat ( conditionally constitutional )merupakan 

putusan Mahkamah Konstitusi dengan syarat syarat maupun tafsir konstitutional 

 
7 Muhammad mahrus ali, meyrinda rahmawaty hilipito, syukri asy’ari,tindak lanjut putusan 

Mahkamah konstitusi yang bersifat constitutional bersyarat serta memuat norma baru, pusat 

penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi kepaniteraan 

dan sekretariat jendral mahkamah konstitusi republik Indonesia 2014. h.637  

8 Efer musa tamungku, Donald albert rumokoy, toar neman palilingan, penerapan praktik 

inkonstitutional bersyarat di mahkamah konstitusi, jurnal fakultas hukum Universitas Sam ratulangi 

lex privatum (2023) h.6 
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tertentu terhadap norma yang di uji dan tetap konstitutional sepanjang telah 

memenuhi syarat atau tafsir yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya9 jika diperhatikan maka sebetulnya Mahkamah Konstitusi selau 

memegang dua pola yaitu tafsir atau memberikan syarat syarat konstitutional 

terhadap norma yang sedang di uji.  

C. Konsep Uji formil Undang Undang 

 Mahkamah konstitusi hadir sebagai upaya untuk menegakkan prinsip prinsip 

yang telah dijewantahkan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai wujud 

dari upaya pemberian perlindungan maximum kepada warga negara dalam 

memperolah hak hak dasarnya, salah satu senjata yang dimiliki Mahkamah 

Konstitusi ini adalah judicial review, kewenangan ini hadir sebagai upaya 

membatasi besarnya kekuatan politik yang memiliki mayoritas diparlemen dalam 

proses pembentukan suatu Pembentukan Peraturan perundang undangan. Konsep 

pengujian undang undang dibedakan menjadi dua yaitu hak menguji formil atau 

formele toetsubfsrcth dan hak uji material atau materiele toetsingricht,  uji formil 

merupakan suatu pengujian dalam melihat bagaimana keabsahan prosedur 

pembentukan suatu undang undang, sedangkan uji materil adalah menguji suatu 

undang undang berdasarkan dengan kesesuaian hirarki peraturan Perundang 

Undangan10 praktik pengujian Undang Undang harus didasarkan pada rasionalitas 

 
9 Ni luh putu geney sri kusuma dewi, karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi (tinjauan 

terhadap putusan konstitutional bersyarat ( conditionally constitutional ) dan putusan 

inkonstitutional bersyarat (conditionally uncontitional), jurnal yustitia (2021) h.83 

10 Idul rishan, konsep pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, jurnal konstitusi, (2021) 

h.3 
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dalam mahkamah konstitusi yang bisa diukur dengan tiga hal berasarkan pengertian 

yang telah dibuat yaitu alasan konsepsi pengujian, perkembangan demokrasi dan 

terakhir kebutuhan praktis. Konsep uji formil yang ada dalam Mahkamah 

Konstitusi sangat kompleks dari segi formal misalnya atau dikenal dengan formele 

toesting adalah mendasarkan pada tiga hal yaitu : peraturan yang dibentuk dalam 

bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang telah ditetapkan oleh 

Peraturan Perundang Undangan atau tepat (appropriate institution), dan terakhir 

didasarkan pada prosedur yang tepat (appropriate procedure)11 komplesitas ini 

mencerminkan bagaimana para hakim Mahkamah Konstitusi  dalam menilai suatu 

permohonan uji formil sangat begitu hati hati, hal ini dimungkinkan bahwa Undang 

Undang yang dibentuk juga bukanlah perkara yang mudah. Melihat tendensi 

tanggung jawab yang ada maka aspek formil ini bukanlah suatu yang sifatnya 

artifisial belaka, pengujian ini menjadi hal yang sangar urgent sebab menentukan 

konten dan implikasi berlakunya suatu Peraturan Perundang Undanga12 misalkan 

salah satu syarat yang wajib seperti keterlibatan masyarakat tidak terpenuhi dan 

merupakan bagian dari uji formil maka legitimasi isi suatu Undang Undang mesti 

dipertanyakan dan dianggap mengingkari asas asas yang ada sebab aspirasi 

pembentukan suatu undang undang tidak boleh lepas dari keinginan masyarakat 

sebagai bagian dari pelakasana Undang Undang yang sifatnya Landasan sosiologis. 

 

 
11 Tanto lailam, analisis parktik pengujian formil undang undang terhadap Undang 

Undang Dasar 1945, Pranata Hukum.(2011) h.148 

12 Fathorrahman, pengaturan dan implikasi pengujian formil Undang Undang di 

Mahkamah Konstitusi, HUKMY jurnal hukum (2021) h.143 
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D. Putusan Mahkamah konstitusi No.91/PUU/XVIII/2020 dalam Kajian Uji 

formil 

Prosedur menjadi sesuatu yang sering disebut dalam penelitian ini sebab 

prosedur dan formil memiliki makna sama namun penggunaan kata tersebut 

dibedakan dalam setiap situasi penggunan deleberasi yang adil dan setara untuk 

setiap anggota legislative menjadi penting, sehingga bentuk pengabaian dalam 

suatu prosedur atau uji formil dalam suatu Peraturan Perundang Undangan 

berdampak pada kualitas Undang Undang itu sendiri misal dalam bentuk 

ketidaktaatan ataupun sebuah penerimaan yang secara rasional dari masyarakat. 

Teori yang dibuat oleh Hans kalsen mengenai validitas suatu norma dalam 

Kerangka argumentasi yang buat oleh Mahkamah Konstitusi memberikan argumen 

yang justru berbeda, Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa cacat procedural itu 

disertai dengan dua alasan yang utama, pertama, substansi hukum yang ada tidak 

menimbulkan permasalahan hukum. kedua, Mahkamah Konstitusi beranggapan 

bahwa substansi Undang Undang sekarang lebih baik daripada Undang undang 

terdahulu13 dengan demikian elemen prosedur sebagai rantai tindakan menjadi 

suatu validitas yang menentukan sebuah Undang Undang. 

 

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 yang berkaitan dengan Uji formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja pada hari kamis, tanggal 4 November 2021 dan 

 
13 Lailani sungkar, wicaksana dramanda, susi dwi harijati , adnan yasar Zulfikar, urgensi 

pengujian formil di Indonesia : menguji legitimasi dan validitas, jurnal konstitusi (2021) h.767 
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memancing banyak sorotan dari berbagai elemen masyarakat14 Penentuan masa 

transisi  selama 2 tahun  dalam memperbaiki putusan inkonstitutional  bersyarat 

agar pembentuk memperbaiki formalitas yang bermasalah agar tidak menjadi 

inkostitutional secara permanen menimbulkan persepsi baru dari kalangan 

masyarakat yang memberikan kesan kurang tegas. Mahkamah konstitusi 

memberikan perintah kepada pihak pemerintah untuk menangguhkan segala 

tindakan atau kebijakan yang berdampak luas ataupun memiliki posisi yang 

strategis serta tidak dibenarkan memiliki menerbitkan aturan pelaksana baru yang 

memiliki kaitan dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja15 Penangguhan ini berkaitan dengan hirarki Peraturan Perundang Undangan  

agar tidak terjadi kerancuan dalam berlakunya Putusan tersebut.  

 

Permohonan ini di lakukan sebanya 6 pemohon dengan latar belakang yang 

berbeda beda, yaitu: Hakimi irawan bangkid pamungkas (mantan buruh PKWT), 

Ali sujito (Mahasiswa), Muhtar said S.H, M.,H (Dosen), Migrant care, Badan 

Kordinasi kerapatan Adat Nagari sumatera Barat, Mahkamah Adat alam 

Minangkabau16 para pemohon ini terdiri dari berbagai pemohon dengan 

anekaragam latar belakang pekerjaan, hal ini menjadi contoh konkret bahwa 

dampak dari terbitnya Undang Undang Cipta kerja ini menyasar seluruh lapisan 

 
14 https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putuskan-uu-cipta-

kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya, di akses pada 20 Agustus 2023, pukul 22:57 

WITA. 

15 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816 di akses pada 21 Agustus 

2023 pukul 1:12 WITA. 

16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf (1.1) h.1-2 

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816


58 
 

 
 

pekerjaan dan mengahruskan mereka untuk memperjuangkan Hak konstitusi 

Mereka.  Secara garis besar ada empat  hal yang menjadikan Pemohon untuk 

melakukan Judical Review, yaitu 17:  

a) Tidak pernah Penjelasan apakah metode ini merupakan Undang undang 

yang Baru, pencabutan atukah Perubahan. 

b) Pembentukan dengan Metode Omnibus law tidak pernah di tuliskan 

dalam Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan 

c) Terdapat Perubahan Materi muatan secara substansial saat telah 

disetujuinya Rancangan Undang Undang ini 

d) Bertentangan dengan Hirarki Peraturan perundang undangan tertinggi 

yaitu Undang Undang Dasar 1945. 

Putusan ini memuat permohonan Uji formil pada bagian d diatas kemudian 

di jawab oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada ketentuan pasal 5 

ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan Undang Undang yang 

berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam pasal 

22D UUD 194518 Mahkamah Konstitusi memberikan argumentasi hukum bahwa 

mereka menafsirkan berdasar pada teks konstitusi itu sendiri. Mahkamah konstitusi 

 
17 https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-

Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya diakses pada 21 Agustus 2023, 

Pukul 02:07 WITA 

18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf (3.17.1) h.384 

https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya
https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya
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menjatuhkan putusan mengabulkan sebagian dengan menjatuhkan 9 poin putusan 

19 

Dalam Pokok Permohonan: 

 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. 

 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan 

Pemohon VI untuk sebagian. 

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak 

dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. 

 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai 

dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. 

 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan 

apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-

 
19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.416-417 
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Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen. 

 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-

undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka 

undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah 

dicabut atau diubah oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali. 

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat 

strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan 

pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

Para Hakim Konstitusi dalam menetapkan Putusan ini  memiliki perbedaan 

pendapat, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, 

Hakim konstitusi Manahan M.P sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. 



61 
 

 
 

Faokeh20 hakim konstitusi arief Anwar Usman dan Arief hidayat dalam 

pendapatnya juga menjelaskan bahwa menggunaan metode omnibus law terhadap 

Undang Undang Cipta Kerja sebagai langkah Hukum yang Progresif ditengah 

kondisi Negara yang Over regulation. 

Hal lain yang mesti juga di perhatikan adalah mengenai Asas Asas pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berpandangan mengenai 

Asas dalam Undang Undang Cipta kerja 21 

….. Pembentukan Undang Undang No 11 tahun 2020 bertentangan  dengan 

ketentuan pasal 22A Undang Undang Dasar 1945 dan asas asas pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan diatur dalam pasal 5 Huruf a, huruf e, huruf f, 

huruf g,Undang Undang No 12 tahun 2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas 

kedayagunaan dan hasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan 

Selain itu makna inkonstitutional bersyarat ini juga tidak mendapatkan penjelasan 

yang rinci mengenai penggunaan klausul ini terkhusus dalam pengujian formil, 

yang dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan  22 Bahwa pilihan 

Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional 

secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara 

syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi  sebagai syarat 

formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, 

kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan 

 
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.417 

21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.411 

22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.413 
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strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 

11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan  

konsekuensi  yuridis  terhadap  keberlakuan  UU 11/2020 a quo, sehingga 

Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undangundang untuk 

memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang 

memenuhi cara dan  metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk 

undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat 

asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.  Pada amar putusan 

No 3 yang menyatakan bahwa “ tidak di lakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan yang memiliki pengertian bahwa memang saat 

ini Undang Undang Cipta Kerja bersifat Inkonstitutional akan tetapi hanya bersifat 

sementara, dan pihak Presiden, DPR maupun DPD diberikan jangka waktu tersebut, 

akan tetapi jika dimasa tersebut dilakukan perbaikan maka Undang Undang Cipta 

Kerja ini dianggap konstitutional, selain itu amar Putusan No 7 juga menagguhkan 

kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas maka sejalan dengan amar 

putusan No 6 yang menyatakan bahwa aturan pelaksana Undang Undang Cipta 

kerja tidak lagi berlaku sebab kegiatan startegis membutuhkan aturan pelaksanan 

dengan artian kebijakan bersifat teknis strategis ada pada hirarki peraturan 

Perundang Undangan dibawah Undang Undang. 

E. Konsep lahirnya putusan bersyarat 

Progresifitas metode berfikir Hakim bisa dilihat dari setiap putusannya, baik itu 

fenomena yang tidak dijelaskan dalam Peraturan terkait pembentukan Peraturan 

perundang undangan ataupun amar putusan yang telah diberikan garis pasti. 
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Klasifikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan putusan bersyarat 

dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut 23 

A. Konstitusional bersyarat 

Karakter Amar Putusan, Berisi amar putusan yang memberikan 

pernyataan mengenai materi muatan ayat, pasal dan/undang-undang 

secara menyeluruh tetap bersifat konstitusional dengan 

menggunakan syarat tertentu. Dapat dilihat bahwa tidak bertentangan 

dengan UUD 1945 dengan melihat frase, “ sepanjang dimaknai 

memuat syarat ”, dan “ sepanjang dimaknai…….” 

 

B. Inkonstitusional Bersyarat 

Karakter amar putusan, Berisi amar putusan yang memberi 

pembatalan materi muatan ayat, pasal, dan/atau undang-undang 

secara menyeluruh dengan memberikan syarat tertentu, dapat dilihat 

dengan penggunaan frase : “ sepanjang tidak memenuhi syarat…..”, 

dan “ sepanjang tidak memasukkan……”. 

Syarat yang diberikan dalam Amar Putusan, jika diperhatikan secara seksama 

merupakan sebuah norma pengganti sebab isinya sama sama merupakan 

pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang diuji namun sebetulnya 

syarat yang diberikan dalam amar putusan tersebut bukan merupakan norma 

 
23 Nurrahman aji utomo, friksi pengujian undang-undang dengan pembentukan undang-undang 

(urgensi membuka pintu alternatif dalam pengujian undang-undang), Bagian pengkajian dan 

penelitian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (2015) h.5 
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pengganti akan tetapi hanya sebuah kualifikasi ataupun Batasan mengenai suatu 

norma yang di ujikan baik itu secara konstitusional ataupun inkonstitusional. 

Putusan bersyarat ini juga memiliki keterkaitan dengan posisi Mahkamah 

Konstitusi sebagai negative legislator yang kemudian menjadi pseudo positive 

legislator ( pembentuk Undang Undang yang semu ) lalu mengapa hal itu bisa 

terjadi ? karena Mahkamah Konstitusi yang melakukan tanggung jawab dalam 

pengujian undang-undang beralih dalam fungsi pembentukan Undang -undang 

secara tidak langusng dan memberikan pemaknaan terhadap norma yang di uji, 

putusan yang dibuat secara bersyarat diposisikan untuk mengsi kekosongan hukum 

bagi masyarakat luas.  

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan putusan bersyarat ini juga 

telah memberikan suatu sifat abstrak putusan sebagai sensitizing concept didalam 

proses pembentukan Undang-undang sebelum dikenal jenis putusan ini Mahkamah 

Konstitusi hanya memiliki putusan yang bersifat konvensional sesuai dengan 

Peraturan Perundang Undangan. Lebih jauh akibat dari putusan bersyarat ini 

memberikan kesan seakan akan Mahkamah Konstitusi memaksa pembentuk 

Undang-Undang untuk membentuk suatu norma bari sesuai dengan pemaknaan 

yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya saat menyelami makna 

klausul bersyarat tersebut dapat dimaknai sebagai persamaan dari interpretative 

ataupun parsial, hal itu bisa kita perhatikan dari defenisi kedua kata tersebut dimana 

menurut Safjan, memaknai model interpretative adalah model suatu norma yang 

diuji kemudian diberikan penafsiran sehingga dalam hal pelaksanaannya berubah 

menjadi konstitusional, sedangkan model parsial merupakan memberikan 
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penafsiran yang ataupun penilaian yang jauh dengan argumentasi dasar bahwa 

elemen normative yang termasuk didalamya yang diuji tidak sesuai dengan hirarki 

peraturan perundang undangan yang lebih tinggi24 kesemua pengertian tersebut 

sama sama berlaku tapi dengan satu catatan substansi mengalamu perubahan, 

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai karakteristik konstitusional bersyarat 

dan inkonstitusional bersyarat sama sama menempatkan kesimpulan ataupun 

keinginan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum ataupun amar 

putusannya. Hal lain juga yang takkala penting adalah saat mencoba menemukan 

arti penting dari klausul bersyarat ini missal dalam putusan MK nomor 54/PUU-

VI/2008 yang bahkan menurut Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri tidak efektif 

sebab tidak langsung diterapkan oleh pelaksana Undang Undang.  

Pemikiran yang coba dibangun oleh Hakim Mahkamah Konstitusi adalah 

karakteristik pembentuk Undang -Undang tanpa perlu menindaklanjuti putusan 

bersyarat tersebut, hal ini menjadi sangat jelas bisa kita pehatikan dalam fenomena 

hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dimana posisi putusan yang ada 

justru tidak diperhatikan dengan adanya Perppu cipta kerja, dalam putusan memang 

tidak memberikan suatu pelarangan mengenai penerbitan Perppu tersebut akan 

tetapi paradigma pembentuk Undang–Undang menjadi jelas tidak memperhatikan 

isyarat perbaikan yang diamanatkan oleh Hakim Mahkamah konstitusi. Pengujian 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memang menghendaki pengujian dengan 

dasar batu uji adalah uji formil atau yang berkaitan dengan proses pembuatan 

 
24 Faiz Rahman, Dian Agung wicaksono, menakar kompatibilitas putusan bersyarat dalam 
pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, jurnal konstitusi, 2023 h.479 
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Undang-Undang akan tetapi akibat yang justru ditimbulkan terhadap hal itu adalah 

pembatalan Undang Undang secara keseluruhan jika amar putusan yang 

dikehendaki Mahkamah Konstitusi tidak dijalankan. Putusan yang dibuat oleh 

Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa diperlukannya perbaikan dengan 

Undang undang tersebut agar sesuai dengan prosedur pembentukan Undang 

Undang sesuai Undang Undang Dasar 1945 tentunya hal itu bisa dilakukan oleh 

pembuat Undang Undang bukan Mahkamah Konstitusi dengan kata lain bahwa 

undan undang cipta kerja ini sebetulnya sudah selesai akan tetapi kemudian 

diberiakn syarat konstitusionalitas secara yang diuji adalah prosesnya bukan isi. 

F. Perumusan kosntitusionalitas mengenai putusan bersyarat 

Perumusan putusan mengenai penggunaan Klausul bersyarat harus diambil atau 

diperhatikan bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkannya diberbagai 

putusan, seperti dalam putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang berkaitan 

dengan penggunaan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi 

pemebernatasan tindak pidana korupsi25 substansi dalam pasal tersebut adalah 

berkaitan dengan payung hukum pembentukan pengadilan khusus tindak pidana 

korupsi. Mahkamah konstitusi dalam hal itu memerintahkan dalam amar 

putusannya untuk membentuk pengadilan tersebut dengan jangka waktu yang 

diberikan selama tiga tahun, dan apabila pengadilan tersebut tidak terbentuk maka 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkara tindak pidana korupsi akan 

menjadi kewanangan dari pengadilan umum.  

 
25 Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 
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Pola yang diciptakan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa mereka memberikan 

pondasi yang tertulis jika dalam prosesnya pengadilan tersebut dibentuk, hal lain 

yang bisa kita perhatikan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan 

skala waktu yang dibutuhkan oleh pembentuk institusi tidak gampang sehingga 

memberikan estimasi diamar putusannya adalah selama tiga tahun. Putusan nomor 

10/PUU-VI/2008 yang diputuskan pada tanggal 1 juli 2008, amar putusan ini 

memuat pengujian pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

Tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 

) yang berkaitan dengan domisili para calon anggota legislatif yang akan 

diwakilinya, putusan ini menyatakan bahwa bahwa pasal a quo tetap konstitusional 

sepanjang dimaknai bahwa domisili itu adalah sesuai dengan domisili calon yang 

akan diwakilinya.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang ditetapkan 

pada tanggal 24 maret 2009 mengenai pengujian pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat 

(1) huruf g Undang -undang pemilu DPR, DPD, dan DPRD 26serta pasal 58 huruf f 

Undang Undang Pemda yang memberikan pelarangan calon anggota legislative 

baik itu DPR, DPD, ataupun DPRD yang telah dijatuhi hukuman berkekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 

(lima ) tahun atau lebih, putusan ini menjadi putusan inkonstitusional bersyarat 

pertama kali yang dipraktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim 

Mahkamah konstitusi berpandangan  bahwa gugatan yang dilayangkan ini 

 
26 Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat sepanjang tidak 

memenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah, dikecualikan terhadap mantan 

narapidana yang jujur, terbuka, serta yang bersangkutan mengemukan identitas dia 

sebagai narapidana didepan public serta bukan pelaku kejahatan yang melakukan 

tindakannya secara berulang ulang. Jika dipahami secara kompherensif maka 

bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi ingin memberikan keadilan terhadap 

penggunaan norma yang ada disatu sisi larangan bagi koruptor merupakan wujud 

norma yang selau didasarkan pada ketidakinginan masyarakat untuk menyandarkan 

aspirasi mereka kepada napi napi koruptor tersebut namun dilain sisi napi koruptor 

ini juga memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi denagan dasar keadilan tersebut 

menjadikan hal ini sebagai suatu metode maju yang dibuat oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

Model putusan yang berkaitan dengan Keuangan negara juga tidak kalah 

penting yaitu, putusan nomor 13/PUU-VI/2008 yang tercatat pada tanggal 13 

Agustus 2008 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 16 tahun 2008 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 ( UU APBN 2008) 27dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut ditemukan persentase anggaran di sektor 

Pendidikan dalam Undang Undang tersebut sebanyak 15,6 % sedangkan Undang 

Undang Dasar 1945 mengamanatkan persentase yang harusnya di berikan adalah 

sebesar 20%, lalu apa yang terjadi ? apakah Mahkamah konstitusi mengatakan 

 
27 Putusan nomor 13/PUU-VI/2008 
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bahwa UU APBN tersebut dijatuhi putusan yang mengatakan bahwa hal itu tidak 

mengikat? Tidak, Mahkamah Konstitusi justru berpandangan bahwa Undang 

Undang tersebut tetap berlaku dengann beberapa catatan dalam amar putusannya, 

hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam hal itu 

adalah jika Majelis Hakim berpandangan bahwa ini tidak mengikat maka justru 

menimbulkan kekacauan yang terbilang besar dengan diperhadapkan pada resiko 

kekacauan dalam penyelenggaraan keuangan yang bekaitan dengan administrasi 

negara. Hal ini Kembali menegaskna bahwa segala keputusan yang berkaitan 

dengan klausul bersyarat adalah untuk mengisi kekosongan kekuasaan hukum 

dengan menunggu produk legislasi yang akan dikeluarkan oleh pembuat undang-

undang akan tetapi dengan memperhatikan ambang batas waktu yang telah di 

catatkan dalam amar putusan.  

Dengan hadirnya putusan bersyarat ini menjadikan Mahkamah Kosntitusi 

memiliki dua garis implementasi hukum yaitu model putusan yang dengan terang 

benderang memutuskan untuk membatalkan ataupun menyatakan tidak berlaku 

dapat di kategorikan sebagai norma yang bersifat langsung dieksekusi ( self 

executing/self impelementing) sedangkan sesuai dengan bebarapa contoh putusan 

yang dijelaskan diatas yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitutional bersyarat 

memiliki karakter tidak dapat dieksekusi secara langsung ( non self 

executing/implementing), hal lain yang menjadi hal penting penulis tuliskan adalah 

konsep kekosongan hukum dimasing masing putusan Mahkamah Konstitusi 

berkaitan dengan Klausul bersyarat ini adalah berbeda tergantung setiap isi gugatan 

yang dikandungnya, akan tetapi satu hal yang penting dari lahirnya putusan 
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bersyarat ini dan ini menjadi landasan umum yaitu mengisi kekosongan hukum dan 

itu juga tergantung tafsir apa yang akan digunakan oleh Hakim Mahkamah 

Konstitusi. 

 

G. Putusan mahkamah konstitusi dalam pandangan siyasah dusturiyyah 

Surah Annisa ayat 59 

تمُأ  زَعأ ۖۡ فَإنِ تنَََٰ رِ مِنكُمأ مَأ سُولَ وَأوُْلِي ٱلۡأ َ وَأطَِيعوُاْ ٱلرَّ اْ أطَِيعوُاْ ٱللََّّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوَُٰٓ
َٰٓ سُولِ  يََٰ ِ وَٱلرَّ ءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللََّّ  فِي شَيأ

سَ  رٞ وَأحَأ لِكَ خَيأ َٰٓخِرِِۚ ذََٰ مِ ٱلۡأ يوَأ ِ وَٱلأ مِنوُنَ بِٱللََّّ وِيلًا  إِن كُنتمُأ تؤُأ  نُ تأَأ

Artinya  

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan 

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian 

itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)28 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka pucuk tertinggi ada pada Konstitusi, 

dengan proses panjang yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadikan 

putusan tersebut sebagai suatu produk yang memangku kepentingan hukum dari 

beberapa Peraturan Perundang Undangan, sehingga bisa dianalogikan bahwa ini 

merupakan bagian dari perintah Ulul Amri dan masyarakat wajib taat. 

 

28 Alquran dan Terjemahan kemenag edisi penyempurnaan 2019 
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Surah At-Taubah ayat 12 

رِ إنَِّهُمأ  كُفأ ةَ ٱلأ اْ أئَمَِّ تِلوَُٰٓ
دِهِمأ وَطَعنَوُاْ فِي دِينِكُمأ فقَََٰ دِ عَهأ نۢ بَعأ نهَُم م ِ مََٰ اْ أيَأ نَ لهَُمأ لعََلَّهُمأ ينَتهَُونَ  وَإِن نَّكَثوَُٰٓ مََٰ  لَََٰٓ أيَأ

Artinya  

Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan 

agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka 

adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka 

berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan).29 

  Suatu  aturan bernegara maka pasti ditemui dua  hal yaitu Hak dan 

Kewajiban, kewajiban kita ada pada ketaatan pada segala sumber hukum yang 

berlaku pada suatu Negara, pada ayat diatas peperangan tidak selamanya adalah 

sebuah hunusan pedang yang mengincar darah, jika hal tersebut dilakukan maka 

konsep Bernegara dalam Alquran sudah dibelokkan, makna perangi dapat kita Tarik 

saat dalam penggunaan kebijakan dalam proses Hukum, dapat pula diambil 

Langkah Hukum seperti Judical Review dengan jalur hukum yang tepat.  

Alquran surah Al baqarah ayat 124 

هِ  رََٰ َٰٓ إبِأ تلََىَٰ يَّتِيۖۡ قَالَ لََ ينََالُ ۞وَإِذِ ٱبأ  قَالَ إنِ ِي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامٗاۖۡ قَالَ وَمِن ذرُ ِ
هُنَّۖۡ تٖ فَأتَمََّ مَ رَبُّهُۥ بِكَلِمََٰ لِمِينَ  ۧ 

دِي ٱلظََّٰ   عَهأ

Artinya  

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia 

melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku 

 
29 Alquran dan Terjemahan kemenag edisi penyempurnaan 2019 
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menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) 

berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, 

“(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”30 

Pemimpin suatu Negara yang menjalankan produk hukum pasti berusaha 

menyempurnakan system dan mendapatkan pelaksanaan yang baik oleh Warga 

Negara. 

Surah Al Anfal ayat 72 

ِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ  لِهِمأ وَأنَفسُِهِمأ فِي سَبيِلِ ٱللََّّ وََٰ هَدوُاْ بِأمَأ لِيَآَٰءُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجََٰ ضُهُمأ أوَأ ئكَِ بعَأ
َٰٓ اْ أوُْلََٰ نَصَرُوَٰٓ

يتَهِِم م ِ  ن وَلََٰ ضِٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَلَمأ يهَُاجِرُواْ مَا لكَُم م ِ كُمُ بعَأ ينِ فعََليَأ تنَصَرُوكُمأ فِي ٱلد ِ  وَإِنِ ٱسأ
ءٍ حَتَّىَٰ يهَُاجِرُواِْۚ ن شَيأ

مَلوُنَ بَصِيرٞ    ُ بمَِا تعَأ قٞۗٞ وَٱللََّّ
يثََٰ نَهُم م ِ نكَُمأ وَبَيأ مِۢ بيَأ رُ إلََِّ عَلَىَٰ قوَأ  ٱلنَّصأ

Artinya  

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta 

dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat 

kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya 

merupakan pelindung318) bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman 

tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk 

melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta 

pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu 

memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat 
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perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan31. 

 Siyasah Dusturiyyah dalam menganalisa objek kajian Undang Undang 

cipta kerja tidak bisa memasuki lebih jauh produk legislasi, sebab Qonun atau 

Undang Undang ini merupakan Hal teknik dalam hukum positif di Indonesia dan 

semaunya memiliki batu uji pada Undang Undang terkait dengan pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan, hal hal sosiologis dalam pembentukan ataupun 

Putusan Undang Undang Cipta Kerja ini , sebab pembentukan Undang Undang 

dilakukan dengan Musyawarah Anggota ahlu al- halli wal aqdi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

A. Kesimpulan  

1. Konsep lahirnya putusan bersyarat yang dilakuan oleh Mahkamah 

Konstitusi adalah saat Penggugat melakukan gugatan dengan suatu 

kekeliruan hukum tertentu baik itu materil maupun formil namun 

gugatan tersebut berpotensi melahirkan kekosongan hukum, maka 

Mahkamah Konstitusi menimbulkan tafsir sendiri pada batas koridor 

norma hukum yang ada guna mengisi potensi kekosongan hukum 

tersebut. 

 

2. Rumusan konstitusional putusan bersyarat yang baku atau tertulis dalam 

struktur perundang undangan saat ini belum ditemukan, akan tetapi 

rumusan putusan bersyarat ini juga belum ditemukan pelarangannya 

dengan perbandingan tersebut dan guna mengisi kekosongan kekuasaan 

huku maka penulis berkesimpulan bahwa tafsir yang dibuat oleh hakim 

Mahkamah konstitusi dengan tanpa meninggalkan norma hukum yang 

ada juga dapat dihitung sebagai rumusan konstitusional yang tak tertulis. 

   

3. Pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang berkaitan dengan Klausul bahwa islam yang memiliki 

konstitusi berupa Piagam Madinah yang berfungsi mengeratkan 

persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum anshar, penulis 
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berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan 

Undang Undang Cipta kerja yang mengatakan inkonstitutional namun 

bersyarat, sama halnya saat hukum islam menerapkan suatu larangan 

tertentu akan tetapi dalam kondisi kondisi tertentu terdapat 

pengecualian,  posisi itu sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini 

di karenakan oleh suatu ikhwal yang memaksa maka terdapat larangan 

akan tetapi terdapat pula suatu pengecualian, hal ini bukan menjelaskan 

ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi tetapi ikhwal  kepentingan 

memaksa. 

 

B. Implikasi Penelitian  

Penulis berpandangan bahwa diperlukan regulasi yang secara pasti untuk 

menjadi payung hukum terhadap Mahkamah Konstitusi agar setiap 

penafsiran yang berkaitan dengan penggunaan klausul bersyarat menjadi 

lebih objektif serta memberikan kepastian bahwa Mahkamah Konstitusi 

tidak bergeser kedudukannya sebagai pembuat undang-undang jika putusan 

bersyarat ini dianggap sebagai sebuah regulasi hasil karya dari Mahkamah 

Konstitusi dan penulis berharap hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap program studi ketatanegaraan 

islam yang berkenaan dengan konsep analisa putusan klausul bersyarat 

dengan contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020  

dalam pandangan Siyasah Dusturiyyah, penelitian ini juga menjadi sarana 

evaluasi dan pembelajaran  penulis dalam memahami program studi 
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ketatanegaraan islam sebab penulis harus mengutak atik seluruh materi yang 

berkaitan dengan Hukum Tata Negara sehingga dapat pula menjadi bahan 

evaluasi pengetahuan. 
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Jeneponto dan lulus pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan wajib belajar 

tersebut, peneliti melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negri Alauddin 

Makassar ( UINAM) memilih penjurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas 

Syariah dan Hukum. Peneliti terlibat dalam banyak aktivitas diluar kampus dan 

didalam kampus menjadi bagian dari LDRH (Lembaga Debat dan Riset Hukum ), 

kegiatan luar kampus yang diikuti seperti Gerakan NGO/LSM, insan Pers, 

menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum selain itu penulis juga terlibat 

dalam Gerakan yang dilakukan organisasi internasional seperti konferensi 

lingkungan dunia di Mesir pada tahun 2022 dengan periode COP 27, selain itu 

juga terlibat dalam Millenium Connect yang menghubungkan peneliti dengan 

berbagai mahasiswa luar negeri yang mendukung transparansi Dana-dana hibah 

internasional dari berbagai Negara, dan terlibat dalam aksi aksi kampanye iklim 

dan perlindungan anak yang dipelopori UN. Dalam menempuh program studi ini  

penulis ingin membeagikan beberapa quotes yang penulis gunakan selama masa 

studi ini berikut : 

Orang tua itu cuman menitipkan hal ini : jaga sholat dan selalu baik sama orang 

Seorang perempuan yang sedang jauh di negara sana mengajarkan beberapa hal 

seperti ini : Setiap sesuatu harus memiliki akar yang kuat untuk tetap bertahan 

atas apa yang dikehendaki, segala sesuatu ditentukan atas niat, jika memiliki niat 

baik akan dipertemukan oleh hal baik. 

Kutemukan juga beberapa hal yang menurutku penting : jaga pikiran, jaga 

Tindakan, semuanya bisa diprediksi 


