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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba  B Be ب

 Ta  T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim  J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 D}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

T ط }a t} te (dengan titik di bawah) 

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal  kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a َ ا 

 kasrah 

 

i i ِا 

 d}ammah 

 

u u َ ا 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu; 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـي 

 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

 ... َ ا | ... َ ى

 

d}ammah dan wau 

 

 ــُـو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ــِـــي
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Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـي

 qi>la : قِـيْـمَ  

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَـة ُ الأطَْفاَلِ 

  ـمَـدِيْـىـَة ُ انَْـفـاَضِــهةَانَْ 
 
ُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

  انَـحِْـكْـمَــة
 
ُ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ـ   ّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبـّـَىا

 َ  <najjaina : وـَجّـيَْــىا

  انَــْحَـقّ 
 
ُ  : al-h}aqq 

 nu‚ima : وعُـّـِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدوُ  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

ـىّ ) ِـ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــ

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـهِـي  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّـمْـسُ 

نــْزَنــَة   انَزَّ
 
ُ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

  انَــْفـَهْسَـفةَ
 
ُ  : al-falsafah 

 al-bila>du : انَــْبـــِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنَ 

وْعُ   ‘al-nau : انَــىّـَ

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
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kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللِ   di>nulla>h دِيـهُْ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فيِْ رَحـــْمَةِ اللهِ ـهُ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
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diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 



 
 

xx 

 

ABSTRAK 

Nama : Supardi 

Nim : 80100220077 

Judul : Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif 

Maslahah 

 

 

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana presidential 

threshold dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perspektif maslahah? Pokok 

masalah tersebut dijabarkan menjadi sub masalah yaitu: bagaimana konsep, 

tantangan, dan pengaruh presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia perspektif maslahah. Sehingga tujuan terciptanya penelitian ini agar supaya 

terwujudnya pengaturan pemilihan umum presiden dan/atau wakil presiden yang 

lebih ideal. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu mengumpulkan bahan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan sifatnya 

penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan teologi, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. 

Bahan yang digunakan adalah undang-undang a quo dan buku atau hasil penelitian 

terkait pembahasan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahap pendeskripsian 

terhadap objek yang dikaji, melakukan perbandingan, mengevaluasi, dan membuat 

argumentasi atas penelitian. 

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pertama, adanya presidential threshold 

dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidaklah sesuai maksud Pasal 6A ayat 

(2), (5), dan Pasal 22E UUD NRI 1945, bertentangan Pasal 6A ayat (2), (5), dan Pasal 

22E UUD NRI 1945, dan tidak sesuai kehendak rakyat. Sehingga, adanya syarat 

minimal yang harus dipenuhi bertentangan dengan nilai demokrasi konstitusional. 

Kedua, adanya presidential threshold membuka potensi akan terjadi kepentingan 

politik, sehingga dapat dijadikan kamuflase untuk kepentingan kelompok tertentu. 

Sebagai implikasi, DPR bersama pemerintah merevisi UU No. 7/2017 dan UU 

No. 42/ 2008 yang mengatur terkait adanya presidential threshold karena 

bertentangan dan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 yang lebih mengedepankan 

nilai demokrasi. Para fuqaha dan akademisi islam kontemporer yang aktif dalam 

pembahasan hukum islam. konstitusi dan nilai demokrasi perlu dikaji secara 

komprehensif agar dapat memberikan kemanfaatan hukum, kepastian hukum, 

keadilan hukum, dan mendewasakan umat islam dalam berpolitik demi mewujudkan 

kepemimpinan yang mendatangkan maslahat bagi masyarakat dan umat islam. 
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ABSTRACT 

Name : Supardi 

ID : 80100220077 

Title : Mashahah's Perspective on the Indonesian Constitutional System's 

Presidential Threshold 

 

 

The key question of this study was, from a maslahah standpoint, how was the 

presidential threshold established in the Indonesian constitutional system? The 

primary issue was broken down into sub-issues, namely: how are the conceptions, 

obstacles, and influence of the presidential threshold in the constitutional system of 

Indonesia from a maslahah standpoint? Consequently, the objective of this study was 

to develop a more perfect presidential and/or vice-presidential election system. 

This study utilized a sort of library research, namely the collection of prior 

research resources. The qualitative nature of this investigation was evident. There 

were theological methods, legal approaches, and intellectual techniques utilized. The 

conversation was based on the status quo's laws and books or research findings. The 

technique for processing data consisted of characterizing the item of study, 

establishing comparisons, evaluating, and constructing reasons for the research. 

The research revealed that, first, the presidential threshold in the presidential 

and vice presidential elections was not in accordance with the intent of Article 6A 

paragraphs (2), (5), and Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia and was not in accordance with the will of the people. Thus, the 

establishment of mandatory minimum criteria ran counter to the principles of 

constitutional democracy. Second, the existence of a presidential threshold allows for 

the possibility of political interests, which can be utilized to conceal the interests of 

specific groups. 

As a result, the DPR and the government altered Law No. 7/2017 and Law 

No. 42/2008, which regulated the presidential threshold, because they contradicted 

the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stressed democratic values, 

and were not in compliance with it. Islamic jurists and scholars active in the 

discussion of Islamic law in the modern era. The constitution and democratic values 

must be thoroughly researched in order to give legal benefits, legal certainty, legal 

fairness, and mature Muslims in politics in order to achieve leadership that benefits 

society and Muslims. 

 

Keywords: Constitution, Democracy, Presidential Threshold 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum, berdasarkan dalam hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan yang 

berbunyi “Indonesia berdasarkan atas hukum dimana tidak didasarkan atas kekuasaan 

belaka” senada dalam hal tersebut juga sangat begitu erat kaitannya dalam penjelasan 

terkait dengan negara hukum yakni “pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, 

yang tidak boleh didasarkan atas absolutisme dalam sistem pemerintahan”.
1
 Agar 

dalam suatu negara tidak menimbulkan kesewenang-wenangan maka dari itu perlu 

adanya pengawasan kekuasaan, karena adanya pengakuan berdasarkan atas negara 

hukum maka sangatlah penting dikarenakan dalam melakukan kekuasaan terhadap 

negara tidaklah terbatas. 

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, perlu adanya pembatasan 

kekuasaan baik dalam kekuasaan politik maupun kekuasaan terhadap negara tanpa 

terkecuali. Oleh karena itu, hukum sangatlah penting dan berada dalam puncak 

sehingga dapat memainkan perannya karena berada dalam posisi tertinggi di bawah 

negara dan politik. Maka dari itu kemudian munculah istilah “pemerintah di bawah

                                                             
1
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3. 
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2 
 

 hukum” (government under the law).
2
 Pemerintah dalam hal ini adalah pemimpin 

atau kepala negara atau presiden. Namun dalam konsep negara hukum perlu 

dibuatkan jaminan bahwa hukum itu harus ditegakkan dalam prinsip demokrasi yang 

dipionir pada tahun 1999. Hal ini tampak pada Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 

bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-

undang” ayat tersebut memberikan kebebasan kepada warga negara terkait 

kehormatan serta pengakuan atas adanya hak asasi manusia selama kebebasan 

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Konsepsi dari perkembangan sebuah demokrasi sangat berkaitan erat dengan 

hukum dalam suatu negara. Hierarki dalam hukum pada dasarnya berpuncak pada 

suatu tatanan norma yang disebut konstitusi. Sehingga yang menjadi tolak ukur dalam 

memerintah adalah hukum bukan manusia. Maka dapat diartikan bahwa keberadaan 

supremasi konstitusi sangat dikehendaki dalam sebuah negara. Dapat dijelaskan 

bahwa perwujudan dari perjanjian sosial tertinggi adalah konstitusi. Selain itu, 

supremasi konstitusi dalam konsep negara hukum merupakan demokrasi. Dalam 

sebuah teori kontrak sosial dijelaskan bahwa untuk mencapai pemenuhan hak setiap 

manusia tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri melainkan harus secara 

bersama-sama. Oleh sebab itu, adanya perjanjian sosial yang memberikan batasan-

batasan hak individual, pertanggung jawaban demi untuk mencapai tujuan bersama 

agar dapat dijalankan dengan baik. Adanya perjanjian tersebut telah membentuk 

                                                             
2
Munir Fuad, Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat), (Cet. Ke-2; Bandung:Refika 

Aditama, 2011), h. 1-2. 
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menjadi sebuah konstitusi tertinggi dari sebuah negara (the supreme law of the land), 

kemudian dielaborasi secara terstruktur dari sebuah kebijakan negara serta begitu 

pula dengan hukumnya.
3
 

Menurut pandangan Dahlan Thaib dalam bukunya Ketatanegaraan Indonesia 

Perspektif  Konstitusi yang dikutip oleh Yusdar menjelaskan bahwa Prinsip dalam 

ilmu ketatanegaraan yang demokratis selalu ditandai atas kedaulatan rakyat, bahwa 

untuk pengambilan keputusan harus mengikutsertakan secara aktif setiap warganya. 

Maka dari itu, kajian hukum ketatanegaraan dalam pemilihan umum merupakan 

adanya pemilihan atau pengambilan keputusan oleh rakyat sebagai perwakilan dalam 

menata pelaksanaan kekuasaan sehingga putusan ketatanegaraan sebagai sarana 

pengembang kedaulatan rakyat.
4
 

Desain konstitusi terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah 

diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa: “pasangan 

calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 

Konsekuensinya dalam pengisian jabatan pemerintahan harus melibatkan 

rakyat dalam menyalurkan hak politiknya memilih maupun dipilih sehingga prinsip 

negara hukum yang demokratis dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sejarah 

konstitusi bangsa Indonesia bahwa UUD 1945 dalam hal memilih adalah implikasi 

                                                             
3
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika,2012), h. 200-201. 
4
Yusdar, Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia, 

(Ringkasan Disertasi: Universitas Hasanuddin, 2018), h. 1. 
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dari hasil amandemen yang telah mengalami empat kali perubahan sejak tahun 1999 

sampai dengan tahun 2002. Pengangkatan presiden dan wakilnya dulu dipilih oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi. Namun, setelah 

amandemen ketiga kesetaraan dalam pemilihan yang dulunya sebatas memilih 

DPR,DPRD, juga melakukan pemilihan secara langsung terhadap DPD, dan Presiden 

dengan Wakilnya, hal tersebut secara konstitusional telah ditegaskan dalam Pasal 22E 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu tersebut harus tetap tetap 

berjalan tanpa mengabaikan prinsip pemilihan umum yaitu umum, bebas, langsung, 

rahasia, jujur, dan adil.  

Pada tahun 2004 awal pemilihan presiden dengan setiap jarak masa jabatan 

lima tahun. Akan tetapi, adanya perubahan sistem mengakibatkan setiap pemilihan 

terjadi kekuatan yang sangat penting terkait terjadi gesekan pro dan kontra 

disebabkan adanya sistem presidential threshold sebagai syarat pengajuan calon 

presiden dan wakil presiden.  

Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dilanjutkan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden sebelum lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, telah ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, adanya Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pemilu Umum menjadikan acuan dan syarat lahirnya 

presidential threshold sebagaimana dalam Pasal 222 yang berbunyi: “pasangan calon 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang 
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memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

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

nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” 

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

apabila ditelisik lebih jauh bahwa dalam pemilihan calon presiden harus memenuhi 

syarat dengan ketentuan adanya usulan dari partai politik dan atau gabungan partai 

politik yang telah memenuhi kursi DPR sebanyak 20% atau perolehan suara sah 

secara nasional sebelumnya sebanyak 25% pemilihan DPR.
5
 Sehingga Presidential 

threshold  selalu menjadi bahan diskursus yang ramai diperdebatkan apabila akan 

berlangsung pemilihan presiden. Sebagai bahan perbandingan pada pemilu tahun 

2004 yang hanya mempersyaratkan 10% dari partai politik.
6
 Sehingga jika 

diperhatikan terjadi kenaikan yang menandakan bahwa angka tersebut tidaklah 

bersifat final. Adanya persyaratan tersebut dapat mengkerdilkan sistem demokrasi 

dan mengebiri hak partai politik lain yang memiliki suara rendah. Hal demikian 

disebabkan karena hanyalah partai besar yang memiliki kuasa penuh dalam 

mencalonkan presiden dan wakil presiden. 

Implementasi adanya presidential threshold dapat dilihat mulai dari pemilihan 

2009 yang menyisakan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono (diusung 

Partai Demokrat), Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto (di usung Partai 

                                                             
5
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, Pasal 9. 
6
Abdul Ghaffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No.1, (2018). h. 481. 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532. (Diakses 15 Juni 2021). 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532
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PDIP dan Gerindra), Jusuf Kalla dan Wiranto (diusung Partai Golkar). Pada 

pemilihan 2014 ketentuan presidential threshold masih diberlakukan sehingga hanya 

menyisakan dua pasangan calon yakni pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

(diusung Partai PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura), melawan pasangan Prabowo 

Subianto dan Hatta Rajasa (diusung Gerindra, PAN, PKS, Golkar, PPP, dan 

Demokrat). 

Pemilihan 2019 yang lalu masih memberlakukan presidential threshold 

dengan pemberlakukan dengan semakin ketat 20% kursi di parlemen dan/ atau 25% 

suara sah nasional. Sehingga, pada pemilihan ini kembali terulang persaingan dua 

Pasangan bakal calon yakni Joko Widodo dan K.H. Ma‟ruf Amin (Koalisi Partai 

PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan Nasdem) melawan Prabowo Subianto dan Sandiaga 

Salahuddin Uno (Koalisi Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat). Faktanya 

pemberlakuan presidential threshold memperkecil bagi ruang munculnya pemimpin 

bangsa lainya, sehingga terjadi polarisasi ditengah masyarakat. 

Sehingga dalam penerapannya akan memberikan konsekuensi terhadap 

hilangnya pengajuan calon dari warga negara yang berada pada partai politik yang 

tidak memenuhi besaran angka presidential threshold. Maka dari itu, beranjak dari 

prinsip demokrasi yang memberikan jaminan terhadap hak kelompok masyarakat 

terutama minoritas yang tidak boleh dirugikan.
7
 

                                                             
7
Mardian Wibowo, Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Jurnal IUS, Vol. II No. 6 (Desember 2014), 

h. 564. 
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Pemberlakuan  presidential threshold  tersebut jika dilihat akan jauh dan/atau 

bahkan tidak ada korelasinya dalam sistem pemilihan yang demokratis “luber” yang 

memberikan kedaulatan langsung kepada rakyat. Dimana bakal calon sangat 

membutuhkan suara rakyat yang tertampung dalam partai politik untuk ikut dalam 

pemilu presiden dan wakil presiden. Adanya ketentuan tersebut merupakan legal 

policy dalam pembentukan undang-undang. Sehingga meskipun pelaksanaan dalam 

undang-undang presidential threshold dinilai buruk tetap tidak bisa dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi karena substansi tidak selalu inkonstitusional. Maka dari itu, 

pengaturan mengenai presidential threshold berdasarkan putusan dapat dinilai buruk 

sehingga tidak bersifat inkonstitusional.
8
 

Kajian tentang hukum islam dalam konteks sistem hukum suatu negara selalu 

memunculkan dua wajah hukum islam itu sendiri, yaitu universal dan partikular.
9
 

Hukum islam yang memiliki wajah universal merupakan syariat islam yang 

bersumber dari al-Quran dan hadis nabi Muhammad saw. Sementara itu, 

partikularitas hukum islam muncul ketika dikaji sebagai aspek dan ciri khas disetiap 

negara muslim yang memiliki sistem, substansi, dan format yang khas.
10

 

                                                             
8
Shanti Dwi Kartika, Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres, Jakarta: Jurnal Info 

Singkat Hukum Pusat Kajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI 

2013. h. 3. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-

41.pdf?1623762334. (Diakses 15 Juni 2021). 
9
Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo; 2007), 

h.4. 
10

Jeje Zaenudin, Metode Dan Strategi Penerapan Syariat Islam Di Indonesia; Memahami 

Gradualitas Penerapan Syariat Di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara Kaffah, (Jakarta: 

Pembela Islam Media; 2015), h. 1-2. 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf?1623762334
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf?1623762334
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Konsep kepemimpinan islam, dalam sejarah telah dicatat bahwa yang 

menjalankan fungsi pemerintahan disebut khalifah atau amir. Kata dapat diartikan 

sebagai wakil, pengganti, dan penguasa.
11

  Khalifah  memiliki kata yang berbeda-

beda ada yang menyebutnya sebagai deputy, successor, vicegerent, dan bahkan dalam 

komunitas muslim menyebutnya sebagai title of the supreme head of the muslim 

community.
12

 

Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan pemahaman yang berkaitan 

dengan kepemimpinan, meskipun pengangkatan pemimpin adalah hal yang wajib dan 

penting dilakukan sebagai pusat komando yang dapat menjadi penengah jika terjadi 

permasalah antara anggota kelompok sehingga menciptakan masyarakat yang damai, 

aman, serta terhindar dari konflik-konflik antara anggota dan bahkan konflik antar 

kelompok. Nabi Muhammad saw bersabda: “jika ada orang bepergian, hendaknya 

mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin. (HR. Abu 

Daud dan Abu Hurairah).
13

” 

Pemilu sebenarnya telah terlaksana pada zaman Rasulullah saw dengan 

sebutan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin.  Sebagaimana dalam firman 

Allah swt. (QS. Al-Nisa/4: 59) 

ي  
َ
أ
 ـٓ  ي 

ۡۖ مأ
ُ
رِ مِنك مأ

أ 
وْلِي ٱلۡ

ُ
أ ول  و  س   ٱلرَّ

ْ
وا طِيع 

َ
أ   و 

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا طِيع 

َ
 أ
ْ
وٓا
 
ن ام  ذِين  ء 

َّ
ا ٱل  ه 

                                                             
11

Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, Arab – Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), h. 363. 
12

Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1994), h.49. 
13

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2609) dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah 

dalam Shahihul jami‟ (no. 763) dan Shahih Sunan Abi Dawud (II/495). 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul 

(Muhammad)” dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.
14

 

Ulil amri merupakan wakil umat islam yang berikan amanat dalam 

menegakkan keadilan demi kemaslahatan umat manusia.
15

 Yang termasuk ulil amri 

adalah para pemegang kekuasaan, ilmuan, dan para filosof. Sehingga, disimpulkan 

ulil amri terdiri dari ulama dan umara.
16

 

Sehingga pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa dalam suatu negara harus 

ada seorang pemimpin yang ditunjuk untuk menjamin kepentingan hidup. Allah telah 

mewajibkan kita untuk mematuhi ulil amri atau pemimpin diantara kita. Sehingga 

adapun maksud dari kata ulil amri yakni para imam yang telah diberikan kepercayaan 

yang benar-benar dari kehendak rakyat untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi 

Indonesia yang menganut sistem  presidensial yang telah mengedepankan demokrasi. 

Seorang pemimpin harus benar-benar menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan 

rakyatnya, tanpa adanya intervensi kekuasaan dari pihak lain yang dapat mencederai 

hati rakyat. Sehingga dengan adanya pemilihan umum dapat menjadi pihak penengah 

antara rakyat dalam menentukan sendiri pilihannya ataupun pemerintah.  

                                                             
14

Departemen Agama RI, Al-Hikam Al-Quran dan Terjemahnya, h. 87. (dalam penjelasan 

terkait Ulil Amri dijelaskan bahwa selama pemegang kekuasaan berpengaruh pada Kitab Allah dan 

Sunnah Rasul). 
15

T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: 

Matahari Masa; 1969), h. 7. 
16

Ibnu Taimiyah, Public Duties In Islam, The Institution of the Hisba, terj. Arif Maftuhin 

Dzofar, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2004), h. 168. 
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Perkataan para salaf al-shalih yang merupakan sahabat dari Rasulullah saw 

diantaranya: perkataan Abu Bakar “Sesungguhnya Muhammad telah melalui 

jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya).” Dan 

juga perkataan Umar bin Khattab “Tidak ada islam kecuali dengan jamaah 

(komunitas), tidak ada jamaah (komunitas) kecuali dengan umara (pemimpin), dan 

tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan”.
17

 

Sehingga terkait dengan adanya presidential threshold perlu dikaji dalam 

hukum islam terkait timbulnya perselisihan dan pembatasan hak partai politik 

sehingga terjadi kerancuan yang digunakan pada pemilihan presiden. Adanya 

penggunaan kembali dalam pemilihan berikutnya sehingga dapat diperkirakan 

pasangan calon yang nantinya akan ikut dalam kontestan pemilihan presiden dan 

wakil presiden. Serta, hal tersebut pula dapat membatasi bakal calon yang memiliki 

potensi kemampuan lebih hanya dikarenakan kurangnya persentase dari partainya. 

Maka ditinjau dalam konsep maslahah  karena konsep tersebut dapat 

diimplementasikan dalam masalah-masalah kontemporer. Sehingga berkaitan dengan 

maslahah dapat dikaji masalah adanya syarat minimal batasan pengajuan calon dari 

partai politik yang berlaku di Indonesia sehingga menuai banyak pro dan kontra 

dalam kaca mata maslahah. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan perlu adanya  

tulisan yang berbentuk sebuah karya ilmiyah yang membahas dengan Judul tesis 

                                                             
17

Ahmad Khairul Fata, Kepemimpinan dalam Politik Islam, Jurnal Review, Vol 02, No. 1, 

Juni 2012, h. 4-5.  
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Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif 

Maslahah  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan ke dalam pokok permasalahan yakni: Bagaimana presidential 

threshold dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perspektif maslahah? Maka dari 

itu, untuk memperoleh suatu jawaban sebagaimana yang telah dipaparkan dalam 

pokok permasalahan tersebut perlu adanya penjabaran dalam bentuk sub masalah, 

sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai kerangka alur yang telah ditentukan. 

Oleh sebab itu, adapun sub masalah dari pokok masalah penulis menjabarkan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana tantangan dan peluang presidential threshold melalui pemilihan umum 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan melalui 

sudut pandang maslahah di Indonesia? 
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C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari judul tesis ini yang berjudul 

“Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif 

Maslahah” maka perlu dibuatkan pengertian dalam bentuk variabel sebagai berikut: 

1. Presidential threshold  adalah syarat minimal perolehan suara dari partai politik 

untuk mengusungkan bakal calon presiden. Contohnya partai politik agar dapat 

ikut mencalonkan dalam pemilihan presiden pemilihan berikutnya harus 

memenuhi syarat minimal ambang batas atau berkoalisi dengan partai lain yakni 

20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu 

DPR.
18

 

2. Sistem merupakan suatu unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang 

terdiri dari bagian yang utuh tentang kaedah yang seharusnya. Sehingga dapat 

membentuk suatu sistem hukum normatif. 

3. Tata negara adalah ilmu yang menguraikan tentang seluk beluk dan susunan 

pemerintahan dalam suatu negara serta segala sesuatu yang berhubungan dengan 

itu. 

4. Perspektif  adalah suatu masalah yang akan diteliti melalui suatu fenomena yang 

terjadi dilihat dari sudut pandang tertentu. 

5. Maslahah adalah suatu cara untuk menggali sebuah hukum melalui metode. 

Metode ini tidak didasarkan pada dalil tertentu akan tetapi melakukan pendekatan 

                                                             
18

Godfridus Goris Seran, Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia 

dan Negara Lain, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.557. 
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bagaimana syara diturunkannya sebuah hukum sehingga memiliki kemanfaatan. 

Dari sinilah muncul sebuah ungkapan “dimana ada maslahah, disana ada hukum 

Allah.”
19

 

6. Hukum adalah seperangkat aturan yang mendorong masyarakat wajib untuk 

mentaatinya.  Hukum (islam) dalam khazanah literatur yang ada dalam al-Quran 

dan Hadis tidak ditemukan dalam dalam literatur Arab. Literatur islam hanya 

mengenal istilah al-syari‟ah al-islamiyyah dan al-fiqh al-islami. Adapun istilah 

hukum islam mulai populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia 

setelah muncul pemikir-pemikir dari Barat dengan menyebut istilah islamic law 

yang sebenarnya menunjuk pada istilah Arab yaitu fikih islam. 

D. Kajian Pustaka 

Melakukan sebuah penelitian sangat dibutuhkan kajian pustaka yang 

merupakan hal penting dalam meneliti. Hal demikian, menjadi tolak ukur agar tidak 

ada pengulangan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga adanya kajian pustaka 

memberikan fungsi untuk menguji kembali teori yang ada atau melakukan 

pengembangan teori, sampai pada terjadi adanya penemuan teori baru. Untuk 

menjawab dinamika yang ada dan sangat begitu kompleks.
20

 

Agar dapat menjawab persoalan dan demi mencapai sebuah tujuan 

sebagaimana diungkapkan di atas, kajian pustaka sangatlah diperlukan. Maka dari itu, 

                                                             
19

Lutfi Raziq, Persoalan-Persoalan Fiqh Al-Maslahah Dan Relevansinya dalam Pemilu, 

Jurnal „Anil Islam Vol.8 No.2, 2015, h. 231.  
20

A. Qadir Gassing HT., Wahyudin, ed., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, 

Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Makassar:Alauddin Press, 2008), h. 10-11. 
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perlu untuk dilakukan guna mendapatkan kerangka pikir serta memperoleh hasil 

sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil penelusuran, peneliti menemukan banyak 

kesamaan kajian terkait dengan penelitian ini. Namun, peneliti mencantumkan 

beberapa kajian sebagai bahan yang dianggap relevan sebagai berikut: 

1. Jurnal karya ilmiyah Fuqoha (dengan judul “Pengisian Jabatan Presiden dan 

Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia” karya ini 

dijelaskan bahwa adanya Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menimbulkan suatu 

pembatasan yang berujung pada adanya mengebiri hak konstitusional warga 

negara dalam mengajukan calon melalui jalan partai (the right to propose 

candidate). Sehingga prinsip demokrasi tidak secara penuh dijalankan yang 

berdasarkan atas konstitusi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
21

 Dalam 

tesis ini “Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia 

Perspektif Maslahah” walaupun membahas lebih jauh tentang UU No 7 Tahun 

2017 juga menganalisis UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. Serta dalam penelitian ini akan lebih mempertegas bagaimana hak 

suara masyarakat dalam partai politik yang tertampung akibat adanya presidential 

threshold. 

2. Jurnal karya ilmiyah Lutfi Fahrul Rizal dengan judul “Parliamentary dan 

Presidential Threshold: dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer” dalam karya 

tersebut dijelaskan bahwa pihak dari kelompok pemenang dalam 

                                                             
21

Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi 

Konstitusional di Indonesia”, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 (December 2017), h. 27. 

https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/495. (Diakses 6 Juni 2021). 

https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/495
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penyelenggaraannya seringkali mengabaikan dan bahkan cenderung tidak 

berorientasi pada kemanfaatan (public oriented). Padahal dalam politik islam 

khususnya pada kajian kontemporer memiliki prinsip dengan kaidah tasharruful 

imami „ala ro‟iyyatihi manutun bi al-maslahat, bahwa pemerintah sebagai pegang 

kekuasaan yang memiliki hak untuk memberikan sebuah keputusan harus melihat 

kepentingan orang banyak dan mengesampingkan ego politik sehingga tercipta 

masyarakat madani.
22

 Berbeda dengan dengan tesis ini “Presidential Threshold 

dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Maslahah” akan lebih 

membahas lebih terperinci terkait pasal-pasal landasan terbentuknya presidential 

threshold serta dalam kacamata sistem presidensial juga dari segi kemaslahatan 

bangsa Indonesia yang demokratis. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irman Garwan dan Anwar Hidayat, yang berjudul 

Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilu 

Serentak di Indonesia. Sehingga dalam kajian penelitian ini yang menggunakan 

pendekatan yuridis normatif menunjukkan hasil bahwa adanya presidential 

threshold dalam pemilu tidak memerlukan lagi adanya sebuah persyaratan 

minimal bahkan jika perlu harus dihapuskan sebagaimana dalam Pasal 222 

Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu. Sehingga berkaca dalam pemilihan 

umum yang diselenggarakan di tahun 2019 yang dilakukan secara serentak antara 

pemilihan legislatif dan eksekutif, sehingga persyaratan minimal pengajuan 

                                                             
22

Lutfi Fahrul Rizal, “Parliamentary dan Presidential Threshold; dalam Kritik Politik Islam 

Kontemporer”, Jurnal Adliya, Vol .11, No. 1, (Juni 

2017).https://core.ac.uk/download/pdf/234031829.pdf. (Diakses 6 Juni 2021). 

https://core.ac.uk/download/pdf/234031829.pdf
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tersebut tidak ada relevansinya lagi dalam pemilihan. sehingga ada kekhawatiran 

adanya calon tunggal meskipun banyak kandidat lain yang berpotensi namun 

terhenti akibat adanya ambang batas.
23

 Walaupun ada beberapa persamaan dalam 

penelitian ini terkait relevansi suara yang kembali digunakan. Akan tetapi, berbeda 

dengan penelitian ini “Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan di 

Indonesia Perspektif Maslahah” yang lebih membahas secara luas terkait UU 

Pemilu Umum dan UU Pemilu Presiden. Serta terkait landasan lahirnya 

presidential threshold serta mengurai lebih lanjut kelanjutan suara rakyat yang 

masuk sebagai syarat dalam partai politik dalam pencalonan serta membandingkan 

dengan hukum islam dalam hal kemaslahatan. 

4. Jurnal karya ilmiyah Mahesa Rannie, Laurel Heydir dengan judul “Problematika 

Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia” karya ini 

menjelaskan seiring berjalannya ada upaya penyederhanaan dalam bentuk 

ketentuan electoral threshold, ke dalam bentuk parliamentary threshold, dan 

menjadi presidential threshold. Jika didalami seiring berjalannya waktu akan 

selalu terjadi perubahan yang begitu signifikan dalam sistem perpolitikan di 

Indonesia.
24

 Penelitian ini “Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan 

di Indonesia Perspektif Maslahah” selain membahas problematika pemilihan 

                                                             
23

Irman Garwan dan Anwar Hidayat, “Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold 

dalam Sistem Pemilu Serentak di Indonesia” Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.1, (2019), h. 

75.http://journal.ubp karawang.ac.id/index.php/Justice Jurnal Ilmu Hukum/article/view/652. (Diakses 

6 Juni 2021). 
24

Mahesa Rannie, Laurel Heydir, “Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam 

Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Simbur Cahaya,Vol. 26, No. 2, (December 2019),h. 168. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/540. (Diakses 6 Juni 2021). 

http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/652
http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/652
http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/652
http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/652
http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/652
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/540
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presiden yang adanya sistem presidential penelitian juga melihat tinjauan 

bagaimana pemilihan pemimpin pada masa kepemimpinan islam dengan 

menyandingkan pendekatan hukum positif dan hukum islam. 

5. Tesis karya ilmiyah Abdurrohman (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, 2018) dengan judul “Presidential Threshold dalam Pemilu di 

Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”. Karya ini membahas lebih jauh terkait 

pandangan seorang tokoh Imam Al-Mawardi dengan titik temu dengan konsep 

pemilihan presiden dan wakil presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yaitu menurut Imam Al-Mawardi, pemilihan pemimpin di 

zaman Rasulullah saw sebagaimana haditsnya bahwa yang dapat menjadi 

pemimpin adalah suku Quraisy. Namun, dalam hukum positif saat ini dijelaskan 

bahwa partai politik yang dapat melakukan pencalonan presiden harus memenuhi 

syarat minimal dalam presidential threshold.
25

 Berbeda dengan tesis ini 

“Presidential Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif 

Maslahah” yang tidak hanya melihat pandangan seorang ulama melainkan 

pandangan segala pihak yang menyangkut adanya presidential threshold dalam 

sisi maslahatnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga peneliti 

dapat memakai seluruh pendapat para pakar yang relevan dan menentukan sendiri 

teori yang tepat atau bahkan dapat menemukan teori baru. 

                                                             
25

Abdurrahman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-

Mawardi”, Tesis, (Digital library: Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 121. 

http://digilib.uinsby.ac.id/24046/. (Diakses 6 Juni 2021). 

http://digilib.uinsby.ac.id/24046/
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E. Kerangka Teoretis 

Sebelum membahas lebih jauh, penulis terlebih dahulu memaparkan beberapa 

definisi terhadap sebuah teori. Johnson, menyatakan bahwa teori adalah suatu 

pernyataan yang sistematis.
26

 Rodner juga memberikan penjelasan bahwa teori adalah 

pernyataan yang saling terkait secara sistematis.
27

 

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teori adalah himpunan 

konsep dan definisi sebagai penjabaran metode sistematis mengenai peristiwa dengan 

mengatur hubungan antara variabel yang harus diverifikasi. Sehingga objek kajian 

dalam penelitian ini yakni presidential threshold dalam sistem presidensial dan 

tinjauan maslahah. Maka dari itu, adapun penjelasan singkat kedua pokok tersebut 

sebagai berikut: 

1.  Pemilihan Umum di Indonesia  

 Indonesia sebagai penganut sistem presidensial yang dalam pemilihan 

anggota parlemen seperti DPD, DPRD, DPR, juga dapat memilih terhadap presiden 

dan wakil presiden. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang mana presiden selaku kepala pemerintahan juga 

sebagai kepala negara.
28

  

Neil Mccormick mengemukakan tentang batas justifikasi deduksi bahwa tidak 

semua aturan hukum dan produk legislatif dirumuskan dalam bentuk verbal yang 
                                                             

26
Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Cet.II; Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2003), h. 92. 
27

Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, h. 92. 
28

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, 2018), h. 186. 
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tepat yang diharapkan dapat memberikan jawaban jelas terhadap persoalan hukum 

praktis. Hampir setiap peraturan hukum menunjukan hubungan yang 

membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa. Aturan hukum yang 

dirumuskan dalam bentuk bahasa seringkali merupakan rumusan yang terbuka 

maupun rumusan yang kabur.
29

 

Rekonstruksi hukum pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia 

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pembuatan hukum yang baik harus 

selalu  memperhatikan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Hukum juga 

tidak boleh menghambat modernisasi karena hukum merupakan sarana pembaharuan 

masyarakat yang harus dilegalisasi terhadap kekuasaan negara. Apabila diartikan  

secara luas pembuatan undang-undang ataupun aturan hukum lainnya tidak hanya 

berdasar satu bagian melainkan mencakup secara keseluruhan asas-asas maupun 

kaidah-kaidah yang telah berkembangan dalam kehidupan masyarakat, serta proses 

penyelenggaraan kaidah-kaidah tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu organ saja 

melainkan semua organ baik lembaga dan masyarakat harus selalu berpartisipasi aktif 

dalam menjalankan aturan secara kenyataan. Secara normatif dapat dikatakan bahwa 

apabila pendekatan hanya dilakukan oleh hukum saja maka tidaklah berjalan secara 

efektif, maka dari itu harus pula dibarengi dengan melakukan pembinaan dan 

perbaikan hukum secara menyeluruh. Sehingga, pemberlakuan kaidah hukum Lebih 

lanjut, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan aturan kaidah sosial yang ada dalam 

                                                             
29

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Jumiati, Argumentasi Hukum, (cet-5, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press; 2011), h. 24-28. 
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masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
30

 Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa pemberlakuan kaidah hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Berikut beberapa teori pemberlakuan hukum dalam suatu 

negara sebagai berikut: 

a. Teori konstitusi 

Konstitusi merupakan hukum paling tertinggi yang bersifat mengikat hal 

tersebut disebabkan oleh landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum yang 

berbentuk undang-undang.
31

 Selanjutnya Jimly Ashiddiqie menjelaskan 

bahwa konstitusi merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam 

penyelenggaraan suatu negara dapat berupa hukum dasar tertulis yang 

lazimnya disebut sebagai undang-undang dasar dan dapat pula tidak 

tertulis. Kaitannya dengan hukum dasar yang tidak tertulis dapat dilihat 

pada kerajaan inggris, biasa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi 

tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai dan norma yang hidup dalam 

praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar dan 

tercakup pula dalam konstitusi dalam arti luas.
32

 

Mahfud MD juga berpendapat bahwa konstitusi merupakan resultante dari 

keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. 

Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan tanggung jawab 

                                                             
30

Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (cet.3, Jakarta: Kencana; 2009), h. 21-22. 
31

Jimly Ashiddiqie,  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jilid 1, Jakarta: Konstitusi Press; 

2006), h. 118. 
32

Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika; 

2011), h. 29. 
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atas persoalan yang dihadapi.
33

 Savorin Lohman menafsirkan konstitusi 

menjadi tiga unsur yang dapat menyelinap masuk ke tubuh konstitusi-

konstitusi sekarang ini yaitu:
34

 

1) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat 

sehingga konstitusi dianggap sebagai hasil atau konklusi dari 

kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintah yang 

akan mengatur mereka. 

2) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia 

berarti perlindungan dan menjamin atas hak-hak manusia dan warga 

negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik 

warganya maupun alat-alat pemerintahannya. 

3) Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan 

pemerintahan. Dengan kata lain sebagai gambaran struktur 

pemerintahan negara.  

Sehingga dapat dilihat dari pandangan-pandangan di atas terjadi 

perkembangan terkait dengan makna konstitusi yang juga memunculkan 

pengertian konstitusi. Hal yang paling penting bahwa konstitusi bukanlah 

undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang 

biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya.  

K.C. Wheare membagi konstitusi dalam berbagai macam bentuk yaitu:
35

 

                                                             
33

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 

(Jakarta: Konstitusi Press; 2011), h. 20. 
34

M. Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, (Bandung; Alumni; 1980), h. 48. 
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1) Konstitusi tertulis dan tidak tertulis 

2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid 

3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi 

4) Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan 

5) Konstitusi presidensial dan parlementer 

Berdasarkan pembagian tersebut UUD NRI 1945 termasuk dalam 

klasifikasi konstitusi rigid, konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam 

dokumen, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan konstitusi 

yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal demikian dapat 

diartikan secara formal konstitusi sebagai hukum dasar yang tidak hanya 

mengarah sebagai landasan bernegara saja. Melainkan prinsip dasar 

konstitusi dianggap sebagai institusi dasar dalam membentuk, melakukan 

rekayasa dan elemen memperkuat fondasi dasar-dasar negara agar tetap 

terjaga. 

b. Teori demokrasi
36

 

Ada beberapa teori klasik yaitu 

1) Teori demokrasi klasik  

                                                                                                                                                                              
35

K.C. Wheare, modern Constitution, diterjemahkan Muhammad Hardani, Konstitusi-

Konstitusi Modern, (Surabaya: Aliansi Penerbit Independen; 2003), h. 21-47. 
36

Darmawan Arafah dan Fatolosa Hulu, “Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan”, 

https://books.google.co.id/books?hl=id&Ir=&id=anv_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:4fBr9

GthDK4J:scholar.google.com/&ots=3bDf-TxK_w&sig=Uj7ASuYNXQLnx-

BpuAwViGK9K3w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. (diakses 05 September 2022), h. 4-11. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&Ir=&id=anv_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:4fBr9GthDK4J:scholar.google.com/&ots=3bDf-TxK_w&sig=Uj7ASuYNXQLnx-BpuAwViGK9K3w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&Ir=&id=anv_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:4fBr9GthDK4J:scholar.google.com/&ots=3bDf-TxK_w&sig=Uj7ASuYNXQLnx-BpuAwViGK9K3w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-5 SM di Yunani yang 

dilaksanak secara langsung dalam menentukan pilihan dalam berbagai 

permasalahan kenegaraan. Bentuk negara demokrasi ini lahir dari 

pemikiran yang berpandangan a tree partite classification of state 

yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal 

sebagai bentuk negara klasik-tradisional. Plato menyatakan bentuk 

demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga sehingga 

kepentingan umum lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi 

kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan 

kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau 

lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau (anarki). 

Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan 

kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan 

umum. Pendapat Polybius hampir sama dengan Plato bahwa 

demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Thomas 

Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh 

seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri.
37

 

Pada teori ini prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus 

menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau 

memimpin dan dipimpin secara bergiliran. 
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2) Teori civic virtue 

Priceless adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan 

demokrasi. adapun prinsip yang dikembangkannya adalah: 

a) Kesetaraan warga negara 

b) Kemerdekaan 

c) Penghormatan terhadap hukum dan keadilan 

d) Kebijakan bersama 

Prinsip kebijakan bersama menganut setiap warga negara untuk 

mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan 

kepentingan republik dan kepentingan bersama diatas kepentingan 

diri dan keluarga. Di masa Pericles dimulai penerapan demokrasi 

langsung (direct democracy). Model demokrasi ini bisa diterapkan 

karena jumlah penduduk negara kota masih terbatas. 

3) Teori social control 

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran 

Zaman Pencerahan yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan 

humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. 

Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas 

menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan 

mengatasi kehidupan politik dan bernegara. 
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Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu 

dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau hawa nafsu, 

dan keengganan yang menggerakkan tindakan mereka. Berbeda 

dengan Hobbes, John Locke menyatakan bahwa ciri manusia tidaklah 

ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia 

lainnya. Menurut Locke, manusia di dalam dirinya mempunyai akal 

yang mengajar prinsip bahwa karena menjadi sama dan independen 

manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia 

lainya. 

Meskipun pada prinsipnya manusia itu sama, tetapi alam, fisik dan 

moral menciptakan ketidaksamaan. Muncul hak-hak istimewa yang 

dimiliki oleh beberapa orang tertentu karena mereka ini lebih kaya, 

lebih dihormati, lebih berkuasa, dan sebagainya. Agar terhindar dari 

kondisi yang mempunyai hak istimewa menekan orang lain 

menyebabkan ketidak toleran dan tidak stabil, maka masyarakat 

mengadakan kontrak sosial yang dibentuk oleh kehendak bebas dari 

semua.kehendak bebas dari semua tidak harus tercipta oleh jumlah 

orang yang berkehendak akan tetapi harus tercipta oleh kualitas 

kehendaknya.  
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4) Teori trias politica 

Trias politica atau teori mengenai pemisahan kekuasaan 

dilatarbelakangi pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah 

pemerintahan yang berdaulat tidak dapat disahkan kepada orang yang 

sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang 

bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang 

berkuasa. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu 

kekuasaan yang membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan 

yang menjalankan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan untuk 

mengawasi pelaksanaan undang-undang (yudikatif). 

Menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk 

memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila 

terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu 

menekankan bahwa satu orang atau lembaga akan cenderung untuk 

mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut 

bila kekuasaan terpusat padanya. Maka dari itu harus ada pemisahan 

kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan 

terhadap kekuasaan lainnya. 

Terkait hal tersebut hasil amandemen Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 menjelaskan bahwa rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin.
38

 Namun 

dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut terjadi perdebatan terkait 

                                                             
38

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A. 
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presidential threshold mengenai adanya persyaratan minimal suara yang harus 

dicapai oleh partai politik maupun gabungan dalam menentukan bakal calon untuk 

pemilihan presiden. 

Presidential threshold  adalah syarat minimal pencalonan yang mengharuskan 

adanya dukungan dari pemilihan DPR sebelumnya, jumlah suara partai politik atau 

jumlah kursi dari suara sah nasional.
39

 Adanya presidential threshold jika dicermati 

merupakan turunan dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
40

 

Hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi dari sebuah negara hukum 

dalam pergantian pemimpin dilakukan secara demokratis. Dalam menyalurkan hak 

pilih dan dipilih, penyelenggara dan peserta pemilu harus tetap mengedepankan 

dengan baik prinsip dari sebuah negara hukum yang demokratis sistem presidensial  

dengan landasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 yaitu: 

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

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

Perwakilan Rakyat Daerah.”
41

 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa dalam sistem 

pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

                                                             
39

Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan 

dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), h. 19. 
40

Jenedri M. Ghaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2012), h. 33. 
41

Republik Indonesia, 1945, Pasal 22E ayat (2) 
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adil atau dikenal dengan istilah “luber” untuk memilih wakil rakyat yang mengisi 

posisi di pemerintahan..
42

 

Terhadap pembuatan, penafsiran, dan penegakan hukum tidak boleh 

dilaksanakan atas kekuasaan belaka dan harus berjalan sesuai prinsip demokrasi 

bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Prinsip demokrasi yang berkedaulatan 

telah dijelaskan sebagaimana tertuang pada amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945 menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UUD NRI Tahun 1945.”
43

 

Presidential threshold dalam ketentuan konstitusi yang menjadi landasan 

utama syarat pengajuan calon dalam pemilihan presiden dan wakilnya yang 

ditentukan oleh partai politik yang memiliki suara tertinggi. Sebagaimana muatan 

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang 

berbunyi ; 

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% 

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

lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR 

sebelumnya.”
44

 

Hal tersebut juga termaktub pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum terkait ketentuan persentase presidential threshold, yang berbunyi; 

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% 

                                                             
42

Yusdar, Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia, h. 1. 
43

Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, h. 56. 
44

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden,” Pasal 9. 
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(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh 

lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR 

sebelumnya.”
45

 

Sehingga adanya kedua pasal tersebut berpotensi mengkerdilkan esensi dari 

demokrasi yang pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagaimana yang tertuang 

dalam amanat undang-undang dasar. Ketentuan presidential threshold yang 

melakukan pembatasan agar pemilihan dapat terarah justru menimbulkan pertanyaan 

kritis yang dapat mencederai demokrasi dengan adanya syarat persen dari pemilihan 

sebelumnya. 

2. Tinjauan Maslahah  

Sebuah metodologi pendekatan ilmian yang berdiri sendiri fikih siyasah 

dijadikan acuan serta kerangka dalam merumuskan sesuatu permasalahan masa kini 

yang bersifat kontenporer, sehingga hal tersebut dapat diantisipasi dalam setiap 

permasalahan yang berkembang di dunia islam. Hal tersebut dikarenakan 

pembahasan terkait fikih siyasah yang objek kajiannya membahas tentang kekuasaan 

yang di setiap negara pasti memiliki seorang penguasa atau pemimpin. Apabila 

ditinjau dalam hukum positif membahas terkait hukum tatanegara. 

Ibn Manzur dalam bukunya Lisan al-Arab sebagaimana dikutip Abdul Maher 

bahwa Secara etimologi, maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

mengandung manfaat secara nilai maupun  bersifat materil dan non materil. 
46

 Secara 

terminologi, para ulama usul fikih  hampir memiliki kesamaan dalam mendefinisikan 
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Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” 

Pasal 222. 
46

Abdul Mujer, Dinamika Kerukunan Beragama Di Kota Ambon Berbasis Adat Perspektif 

Maslahah, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 79. 
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maslahah . Imam al-Ghazali, menjelakan prinsip dari maslahah adalah mengambil 

manfaat dan menolak kemudharatan
47

 Imam Tajuddin Abd al Wahab al-Subki dalam 

bukunya al-Asybah wa al-Nazhair, yang dikutip oleh Siti Zahrotul Rofi‟ah bahwa 

“Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan 

kemaslahatan.”
48

  

Sementara itu, Al-Syaukani memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu 

yang yang tidak diketahui kemaslahatanya secara syar‟i maka dapat 

memperhitungkan atau menolak.
49

 Ibn Qudamah yang merupakan dari Ulama 

Hambali memberikan penjelasan bahwa selama tidak ada sebuah petunjuk untuk 

membatalkannya maka hal demikian tergolong maslahah.
50

 Senada dengan hal 

tersebut Al-Syatibi menyatakan bahwa adanya sebuah kemaslahatan diberikan beban 

secara langsung oleh manusia untuk penjagaan dunia dan akhirat.
51

 Sehingga dari 

penjelasan para ulama ushul tersebut dapat dipahami bahwa suatu pandangan yang 

mengarahkan umat manusia kepada kemanfaatan baik di dunia maupun diakhirat 

sebagai masa mendatang.  
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Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, al-Mizan, Vol.2, No.1, 

(Februari 2018), h. 116. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49. (Diakses 6 Juni 

2021). 
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Siti Zahrotul Rofi‟ah, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap penentuan Presidential Threshold 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Skripsi: Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 28. 
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Mukhsin Nyak Umar, Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 141. 
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Mukhsin Nyak Umar, Al-Maslahah Am-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam, h. 142. 
51

 Abdul Mujer, Dinamika Kerukunan Beragama Di Kota Ambon Berbasis Adat Perspektif 

Maslahah, h. 84. 
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Hal tersebut memberikan sebuah kaidah bahwa seorang pemimpin harus lebih 

mengedepankan kemaslahatan rakyat dan tidak bersifat diktator maupun otoriter. 

Jadi, apa yang telah di direncanakan, diorganisasikan, harus dilaksanakan apabila 

kebijakan putusan tersebut memiliki nilai maslahah
.52

 Hal tersebut pula dipahami 

bahwa dengan mempertimbangkan maslahatnya maka otomatis akan menjauhkan 

dari kemudharatan. 

Pandangan maslahah sebagaimana yang telah terjadi polemik dan diskursus 

bagi pemilihan calon presiden dan wakilnya di Indonesia yang menganut sistem 

demokrasi yang dikenal dengan istilah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 

Namun dalam pemilihan tersebut sebagaimana yang telah diatur tersendiri agar dalam 

pelaksanaan pemilihan tidak hanya kotak suara saja tetapi juga ada prosedur yang 

mengaturnya. Konteks dalam politik hukum islam sebagai salah satu landasan untuk 

memahami adanya presidential threshold tidak terlepas dari penciptaan manusia oleh 

Allah swt untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah swt pada 

(QS.Al-Baqarah/2: 30). 
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Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui".
53

 

Pada ayat tersebut sebagaimana dalam tafsiran M. Quraish Shihab tentang 

penciptaan manusia di muka bumi sebagai berikut: 

Kelompok ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para 

malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian 

kepada mereka penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas 

menyangkut manusia, ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, 

ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan 

sebagainya. Penyampaian itu juga, kelak ketika diketahui manusia, akan 

mengantarnya kepada Allah atas anugerah-Nya yang tersimpul dalam dialog 

Allah dengan para malaikat “sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di 

dunia” demikian penyampaian Allah swt. Penyampaian ini biasa jadi setelah 

proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk di huni manusia pertama 

(Adam) dengan nyaman. Mendengar rencana tersebut, para malaikat bertanya 

tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan 

merusak dan menumpahkan darah. Kata ini mengesankan makna pelerai 

perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada 

diantara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah.
54
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Departemen Agama RI, Al-Hikam Al-Quran dan Terjemahnya, h. 6. Penjelasan khalifah 

bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. 
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Namun dalam prinsip kepemimpinan islam disisi maslahah diambil sumber 

serta dalil yang juga dijelaskan sebagaimana firman Allah swt (QS.Ali-Imran/3:103); 
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Terjemahnya: 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 

dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
55

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Berpegang teguhlah yakni berusaha 

untuk mengaitkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang pencipta yakni Allah 

agar menegakkan kedisiplinan kepada kamu semua tanpa kecuali. Hal tersebut 

disebabkan fitrah manusia yang pelupa maka tugas seorang hamba harus saling 

mengingatkan agar tidak tergelincir dalam kesesatan dan agar tetap berpegang teguh 

kepada tali agama Allah. Sehingga apabila diantara umat manusia ada yang 

menyimpang atau ada yang lengah, niscaya hal tersebut akan membawa kepada 

                                                             
55

Departemen Agama RI, Al-Hikam Al-Quran dan Terjemahnya, h. 63. 
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kehancuran. Maka dari itu semestinya kita harus saling bersatu tanpa adanya sekat 

diantara kita. Mengapa demikian, harus melihat nikmat Allah tak lain kita diingatkan 

bagaimana kejahiliyahan orang-orang terdahulu sebelum datangnya islam. Maka dari 

itu, Allah menyatukan hati kamu agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Maka atas 

penyatuan itulah menjadikan manusia saling bersaudara atas dasar keimanan dengan 

islam seharusnya dapat memelihara serta menyatukan pandangan-pandangan ataupun 

argumentasi dengan berkaca pada pengalaman orang-orang terdahulu.
56

 

Adanya sifat manusiawi yang sering pelupa ataupun tergelincir dalam 

kesesatan tugas seorang mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan agar hal 

demikian tidaklah berlarut-larut. Justru malah membatasi hak memilih rakyat dalam 

menentukan pemimpinnya (presiden) yang secara langsung mewakili peran utama 

bangsa dan negara maupun rakyat dalam segala hal. 
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Bagan kerangka konseptual teori 

  

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI 

INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH 

Teori Pemilihan Umum Di Indonesia 

Teori konstitusi 

Teori demokrasi 

Teori maslahah 

Maslahah Dalam Kepemimpinan Islam 

Quran 

Hadis 

Konsep Kepemimpinan 

Konsep Presidential 

Threshold 

Negara Hukum 

Tinjauan Umum 

Konstitusi 

Konstitusi Madinah 

Tinjauan Umum Sistem 

Presidensial 

Teori Kekuasaan Negara 

Teori Penafsirah 

Kekuasaan  

Pelaksanaan pemilu 

presiden 

Partisipasi pemili 

Tantangan Dan Peluang 

Presidential Threshold 

Konstitusionalitas PT 

Tinjauan umum PT 
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Original intent Pasal 6A 

ayat (2) 

Implementasi PT 

Pengaruh Presidential 

Threshold Dari Sudut 

Pandang Maslahah 

Korelasi presidensil 

dengan PT 
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Perlu Tidaknya 

Presidential Threshold 

TERWUJUDNYA PENGATURAN PEMILIHAN 

UMUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL 

PRESIDEN YANG LEBIH IDEAL 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Bagi sebuah penelitian membutuhkan jenis penelitian yang merupakan 

landasan paling pokok sebagai dasar utama untuk melakukan sebuah riset. Maka dari 

itu, seorang peneliti harus memilih dengan tepat jenis penelitian yang akan digunakan 

dikarenakan akan berdampak pada seluruh perjalanan riset yang dilakukan. Sehingga, 

pada penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu mengumpulkan bahan dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan dalam 

penelitian.
57

 

Adapun berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif,
58

 yang 

disebabkan penyusunan datanya yang bersifat deskriptif hal tersebut karena dalam 

menentukan sebuah data harus dilakukan dengan seteliti mungkin terhadap suatu 

gejala-gejala yang dihadapi.
59

  Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menganalisis 

pandangan maslahah terhadap presidential threshold secara konstitusional dalam 

ketatanegaraan Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian hukum dapat dikatakan ilmiah jika didasarkan sebuah metode 

untuk mempelajari sebuah aturan dalam suatu fenomena atau gejala hukum yang 
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kemudian dilakukan  sebuah analisis.
60

  Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa pendekatan yakni: 

a. Pendekatan teologi adalah sebuah penelitian yang mencoba untuk 

menjelaskan dengan kerangka ilmu ketuhanan yang diyakini sebagai suatu 

hukum paling benar dikarenakan telah tertuang secara jelas dalam al-Quran 

dan Hadis. Sehingga dalam pendekatan ini juga merupakan sebuah legal 

formal umat islam secara normatif.
61

 

b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu sebuah penelitian 

yang menjadikan undang-undang sebagai suatu regulasi bahan untuk 

menganalisis isu hukum yang diteliti.
62

 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach), merupakan suatu penelitian 

hukum yang melihat dari sudut pandang doktrinal para ahli hukum. 

Sehingga dengan adanya doktrin tersebut dapat membangun landasan 

argumentasi terhadap isu hukum yang sedang teliti. Pendekatan ini dalam 

segi normanya melihat undang-undang tersebut telah sesuai atau tidak 

konsep hukum yang berlaku.
63
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Berdasarkan dalam pendekatan dan pengertiannya yang telah dipaparkan 

tersebut penelitian ini memiliki objek kajian hukum teologi normatif yang 

menekankan pada suatu pokok permasalahan pada dalil al-Quran dan hadis 

Rasulullah saw. Sehingga ketetapan hukumnya mempunyai landasan kuat sehingga 

dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah naskah 

atau studi kepustakaan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu: 

a. Bahan hukum primer yaitu sebuah penelitian yang menjadi bahan utama 

ialah data. Data yang dimaksud berupa undang-undang dan peraturan 

pemerintah, al-Quran, hadis, dan kitab-kitab imam mazhab.
64

 

1) Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw yang berkenaan dengan 

kepemimpinan. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. 

b. Bahan hukum sekunder, dalam sebuah penelitian data menjadi bahan 

pendukung yakni berupa buku tentang penafsiran terhadap undang-undang, 

ataupun terhadap ayat-ayat al-Quran.
65
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Sehingga berdasarkan dalam metode tersebut hal pertama yang dapat 

dilakukan yakni dengan cara menulis, mengedit hal penting untuk dijadikan landasan 

bahan penelitian, melakukan klarifikasi atas data yang diperoleh, mereduksi, dan 

membuat sebuah kesimpulan akhir yang berbentuk penyajian hasil penelitian.
66

 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan dilakukan 

sebuah analisis yang merupakan kesimpulan akhir. Maka dari itu, untuk menjawab 

sebuah permasalahan tersebut dibutuhkan empat macam teknik analisis yaitu 

mendeskripsikan terhadap objek yang sedang dikaji, melakukan perbandingan, 

mengevaluasi, dan membuat argumentasi atas penelitian.
67

 Dari penelitian tersebut 

kemudian dianalisis dalam ayat al-Quran, hadis,  dan kaidah usul fikih untuk 

menentukan permasalahan hukum yang sedang dibahas. 

Selanjutnya diproses dan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan yang 

sejalan dengan arah penelitian. Sehingga, tahapan yang digunakan dalam 

menganalisis sebuah data sebagai berikut: 
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a. Klasifikasi 

Data diklasifikasikan sesuai topik yang diteliti. Oleh karena itu, penulis membagi 

dua kategori yaitu: 1) presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 

2) presidential threshold dalam sudut pandang maslahah. 

b. Pengeditan 

Yakni meringkas dan memilah data sesuai dengan kebutuhan penelitian yang 

dibahas. Data utama yang dimaksudkan adalah data yang menjabarkan presidential 

threshold dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Pasal 222 Undang-

Undang Pemilihan Umum. 

c. Verifikasi 

Mengecek ulang dengan teliti data yang sudah terkumpul dan terklasifikasi 

tentang presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan dan presidential 

threshold  dalam sudut pandang maslahah. 

d. Analisa 

Yaitu menganalisis data dengan melihat data yang terklasifikasi dan diverifikasi 

untuk memperoleh kesimpulan akhir kemudian dengan menggunakan sudut pandang 

maslahah dalam hukum islam untuk menganalisisnya. 

e. Konklusi 

Terakhir, ditarik sebuah kesimpulan yang memuat keprihatinan yang diangkat 

dalam konteks pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan 

pertanyaan. Disini kita akan menemukan hakikat dari maslahah dalam hukum islam 



41 
 

 
 

maupun hukum positif terhadap presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan 

di Indonesia. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui maslahah terkait adanya 

presidential threshold atau adanya ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. 

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Secara akademis penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi 

kemajuan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum 

positif dan hukum islam terkait presidential threshold dalam segi maslahah. 

b. memperkaya wawasan fikih dan ushul fiqih dalam masalah hukum seputar 

ketatanegaraan. 

c. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan analisa komprehensif 

tentang presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia 

perspektif maslahah. 

2. Kegunaan praktis 

a. Memberikan pengetahuan serta kritikan adanya presidential threshold 

terhadap ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden. 



42 
 

 
 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya serta dapat 

menjadikan bahan acuan dalam kepentingan penelitian terkait presidential 

threshold dalam sudut pandang maslahah. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan mengisi kekosongan 

publikasi ilmiah yang mengkaji tentang presidential threshold dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia perspektif maslahah. 
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BAB II 

KONSEP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN DI INDONESIA 

A. Konsep Negara Hukum  

1. Doktrin tentang negara hukum 

Sejarah mencatat bahwa negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato 

(429-347 SM) yang selanjutnya dikolaborasi oleh Aristoteles (384-322 SM).
68

 Plato 

mengemukakan pendapatnya dalam karyanya yang berjudul The Republic. Hukum 

dipandang sebagai sesuatu perwujudan pemikiran yang benar. Maka dari itu, setiap 

kegiatan ataupun tindakan negara dapat dipandang sebagai suatu yang baik jika 

didasarkan atas hukum.
69

 Sehingga, pemikiran Plato terhadap suatu negara dapat 

dipahami bahwa entitas hukum merupakan hal paling penting bagi terselenggaranya 

pemerintahan.
70

 

Aristoteles seorang tokoh ahli filsafat yang merupakan murid dari Plato 

memberikan hal yang mengelaborasi pemikiran terhadap konsep negara hukum 

sebagaimana yang dijelaskan Plato. Aristoteles mengatakan bahwa “suatu aturan 

yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat dengan pertanyaan kembali 
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apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu 

pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh 

aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan 

yang selayaknya.” Sehingga dalam penjelasan tersebut dipahami bahwa negara yang 

baik diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.
71

  

Esensi dari sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dapat dipandang 

sebagai hukum tertinggi (supreme), sehingga diharapkan pada setiap warga negara 

untuk selalu tunduk kepada hukum (subject to the law). Hukum sebagai kekuasaan 

tertinggi (above the law) dan semuanya berada di bawah hukum. Maka dari itu, 

adanya hukum tidak membolehkan terhadap cela terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan (misuse of power) secara sewenang-wenang (arbitrary power).
72

 

Konsep negara hukum dalam sejarah, seiring berjalannya waktu kemudian 

berkembang menjadi konsep negara dengan model sesuai ajaran keagamaan menurut 

hukum al-Quran dan sunnah atau nomokrasi islam. Eropa Kontinental menyebut 

konsep negara hukum sebagai rechtsstaat. Sedangkan Anglo Saxon menamakan 

konsep negara hukum sebagai rule of law, konsep socialist legality, dan negara 

hukum pancasila. Akan tetapi, pada dasarnya konsep negara hukum dalam sejarah 

memiliki dinamikanya masing-masing.
73
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Konsep negara hukum merupakan konsep negara pada era modern dan 

peradaban untuk mencapai serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

semua warga negara, maka manusia perlu dididik untuk menjadi warga negara yang 

baik, berakhlak, dan bertanggungjawab. 

Konsep negara hukum pada intinya, memberikan penekanan dijaminnya 

pelaksanaan pemerintah suatu negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. 

Sarana sebagai pengontrol tindakan pemerintah adalah hukum. Objek suatu negara 

hukum nyatanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa 

konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada. 

Konsep manusia tentang negara hukum, lahir dan berkembang dalam situasi 

sejarah dan berbagai yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, konsep negara hukum 

dianggap sebagai konsep universal pada tataran implementasi memiliki karakteristik 

beragam. 

Hal demikian disebabkan adanya pengaruh situasi kesejahteraan, pengaruh 

falsafah bangsa, ideologi, dan lainnya. Sehingga hersebut menjadi dasar secara 

historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dari berbagai model seperti negara 

hukum menurut Al-Quran dan Sunnah, negara hukum menurut Eropa Kontinental 

disebut rechtstaat, dan konsep negara hukum menurut Anglo Saxon disebut rule of 

law. Sehingga, konsep tersebut memiliki dinamika kesejahteraan masing-masing. 
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2. Perkembangan negara hukum 

Rechtsstaat   

Apabila dilihat secara historis, rechtsstaat lahir dari sebuah konsep untuk 

memperjuangkan kebebasan  dan menentang adanya kekuasaan raja yang bersifat 

absolut hal tersebut dapat bersifat sangat revolusioner terhadap konsep negara 

sebagaimana yang telah dipraktekkan Prancis. Pada saat meletusnya revolusi 

Prancis tercipta 3 tuntutan dasar yang sangat diperhatikan saat itu yakni kesamaan 

(egalite), kemanusiaan (fraternite), dan kebebasan (liberte). Tuntutan tersebut lahir 

dikarenakan habisnya kesabaran rakyat terhadap adanya sikap kesewenang-

wenangan dari pihak pemerintah utamanya raja sehingga sifat kesabaran sudah tidak 

dapat ditahan, terbendung, dan ditoleransi rakyat karena dapat menimbulkan 

kesengsaraan dan penderitaan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, raja sering 

menyalahgunakan secara sewenang-wenang baik dalam hal pembuatan peraturan, 

melaksanakan, dan melakukan penindakan terhadap perbuatan. Adanya 

kesewenang-wenangan raja menimbulkan sifat dan tindakan secara otoriter, semua 

kekuasaan raja mencakup keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan memiliki 

otoritas penuh.
74

 

Atas dasar itu maka bermunculan berbagai pandangan terhadap konsep 

kontrol dalam pengembangan pengawasan atas sikap kesewenang-wenangan 

kekuasaan yang dilakukan oleh raja. Sehingga adanya pengawasan yang begitu 
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besar dapat berefek pada pembatasan kekuasaan atau kebebasan ruang gerak 

kesewenang-wenangan oleh raja. John Locke, J.J. Rousseau, dan sampai kepada 

Montesquieu sebagai pemikiran yang lahir pada masa itu memiliki pandangan atau 

konsep tersendiri terhadap prinsip pengontrolan kekuasaan yang baik dengan 

menciptakan konsep pemisahan kekuasaan (division of power). Division of power 

tersebut kemudian dikenal dengan trias politica sebagaimana yang dikemukakan 

Montesquieu, dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut diharapkan dapat 

meminimalisir kekuasaan raja yang dulunya bersifat absolut tidak lagi dijalankan 

secara sewenang-wenang.
75

 

Lahirnya rechtsstaat sebagai konsep negara hukum apabila dicermati lebih 

jauh ditemukan literatur bahwa pemikiran tersebut sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul Metaphysische Anfangsgründe 

Der Rechtslehre (Asas-Asas Metafisis Ilmu Hukum). Dikemukakan bahwa konsep 

negara hukum yang yang menganut kebebasan (liberale rechtsstaat), yang memiliki 

kejelasan terhadap kesejahteraan rakyat supaya tidak dicampuri kekuasaan negara. 

Negara memiliki tugas dan fungsi sebagai pengontrol penjaga keamanan agar tidak 

terjadi ketimpangan antara satu dengan lainnya, adapun urusan terkait masalah 

perekonomian di diberikan secara bebas kepada rakyat untuk berkompetisi.
76

 

Sehingga dari pemikiran itu lah yang mengantarkan seorang sarjana Jerman 

bernama Frederich Julius Stahl dalam bukunya “Philosophie Des Recht” yang 
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mengemukakan bahwa unsur rechsstaat secara konkret ditandai dengan empat 

unsur pokok:
77

 

a. Menjaga dan mengakui akan hak-hak asasi manusia. 

b. Adanya batas wilayah kekuasaan tertentu. 

c. Memiliki pemerintahan yang tuntun berdasarkan aturan perundang-

undangan. 

d. Terdapat peradilan yang menangani kasus jika terjadi perselisihan 

kekuasaan bagi pelanggar hukum. 

Negara yang termasuk Eropa Kontinental dalam sistem hukumnya mengalami 

perkembangan begitu pesat utamanya asas legalitas yang mencerminkan adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan sehingga menjadi 

pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Rechsstaat menurut Bart Hassel dan 

Piort Horfmanski telah menggambarkan terhadap konsepsi negara hukum yang 

menyatakan bahwa dalam perkembangannya sampai sekarang terkait dinamika 

konsep negara hukum dibedakan menjadi dua yakni rechtsstaat klasik dan rechstaat 

modern.
78

 

Rechtsstaat klasik dikatakan identik dengan negara demokrasi konstitusional. 

Menurut Hassel dan Horfmanski bahwa konsep Belanda tentang negara demokrasi 

konstitusional adanya perpaduan antara hukum dan demokrasi. hal demikian 
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disebabkan karena tipe rechtsstaat klasik yang berkembang pada zaman abad 

pertengahan ke-19 yang pada saat itu terlalu kental terjadi penyalahgunaan wewenang 

kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin (raja) sehingga lahir sebuah ide terhadap 

prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kehendak rakyat agar dapat dipenuhi oleh 

pemangku kekuasaan (pemerintah). Ide ini sejalan dengan  Lock, Montesquieu dan 

disisi lain pula sejalan dengan model Rousseau terhadap model klasik 

konstitusional.
79

 

Selain itu, di negeri Belanda setelah perang dunia II lahir sebuah tipe negara 

konstitusional modern yang mengembagkan konsep negara kesejahteraan yang 

memunculkan studi analisis kebijakan pemerintah (government policy). Terhadap 

zaman ini seorang pemikir Piet Thoenes dalam karyanya yang berjudul “The Elite 

Welfare State” mengemukakan untuk mencapai sistem kesejahteraan dalam suatu 

masyarakat membutuhkan konsep  negara kesejahteraan yang demokratis. 

Terciptanya kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari sponsor pemerintah dalam 

memberikan sebuah bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik jaminan akan 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara kolektif terhadap warga negara dengan 

landasan baru sesuai dengan prinsip kebebasan.
80

 

Maka dari itu, lahir konsep negara rechtsstaat modern yang menjunjung tinggi 

atas perubahan yang dinamis dengan memasukkan aspek-aspek baru ke dalam asas-
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asas rechtsstaat klasik . Aspek-aspek tersebut mencakup  asas-asas hukum sebagai 

berikut:
81

 

a. Legalitas modern (the modern principle of legality) yaitu sebuah aturan 

yang dibuat oleh pemangku kekuasaan yang berwenang (legislatif) 

sebagai lembaga yang telah diinstruksikan pembuatan kebijakan. Sehingga 

perlu dilakukan sebuah interpretasi terhadap keabsahan terhadap lembaga, 

lembaga, dan/atau pejabat bersangkutan yang diberi wewenang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam undang-undang (legal prescription). 

b. Diskresi (discretionary power) yakni undang-undang yang bertujuan dan 

berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintahan, maka dari itu putusan yang 

ditetapkan pejabat pemerintah atau badan administrasi pemerintah tidak 

terelakkan. 

c. Delegasi perundang-undangan (delegated legislation) yang berhubungan 

dengan instrumen perundang-undangan membutuhkan perwakilan 

terhadap isi yang terdapat dalam perundang-undangan. Sehingga adanya 

kewenangan tersebut secara tidak langsung memberikan kewenangan 

kepada pemerintah dalam melakukan konsep abstrak atau sering juga 

disebut ministerial regulation sebagai wilayah keputusan atau tindakan 

yang dilakukan oleh pejabat negara pemerintah dalam membuat aturan 

perundang-undangan. 
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Sehingga dari beberapa ungkapan tersebut dari uraian di atas tersebut dapat 

dipahami bahwa konsep rechtsstaat klasik maupun modern masing-masing 

memberikan masukan pemikiran terhadap pembentukan negara hukum yang ideal 

yang tidak terlepas dari syarat utama yang harus dipenuhi yaitu asas legalitas sebagai 

landasan, konsep pemisahan kekuasaan (trias politica)  dan adanya lembaga 

pengontrol sebagai pihak penengah jika terjadi perselisihan atau lembaga peradilan 

yang netral.
82

 

Rule of law 

Konsep rule of law pada awalnya berkembang di negara yang menganut 

sistem common law system. Secara historis lahirnya konsep ini tidaklah serta merta 

begitu saja akan tetapi melalui proses tahap demi tahap hingga akhirnya sampai pada 

tingkat kematangannya.
83

 Albert Venn Dicey dalam bukunya Introduction to the law 

of the Constitution memberikan tiga unsur yang sangat fundamental dalam rule of law 

yakni:
84

 

a. Supremasi aturan hukum, tidak adanya sikap semaunya, yang artinya 

seseorang hanya dapat dihukum jika melakukan pelanggaran hukum. 

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dalam arti bahwa 

sebuah hukum tidak memandang status seseorang atau suatu golongan 
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sehingga menempatkan hukum diatas segalanya baik masyarakat biasa 

maupun pejabat tetap berkewajiban untuk tunduk dalam mentaati hukum. 

c. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia yang ditegaskan secara khusus 

oleh undang-undang serta putusan pengadilan, ini menandakan bahwa 

negara tidak bersifat proaktif melainkan bersifat pasif. Sehingga tugas 

negara harus mencerminkan dan menjalankan sebagaimana yang 

termaktub dalam konstitusi. 

Berbeda dengan Dicey justru E.C.S. Wade dan Godfrey Phillips (1965) 

mengemukakan kritikan dalam bukunya Constitutional and Administrative Law 

bahwa konsep rule of law yaitu;
85

 

a. Rule of law yaitu suatu hukum yang menentang anarki yang 

mendahulukan pandangan filosofis dalam masyarakat tradisi Barat tentang 

konsep demokrasi. 

b. The rule of law merupakan suatu pendapat yang berpandangan bahwa 

pemerintahan harus berjalan sesuai hukum yang berlaku. 

c. The rule of law  bahwa pembahasan secara mendalam untuk mencapai 

sebuah kebenaran politik membutuhkan perincian peraturan yang bersifat 

substansi dan acara. 

Sehingga dari pendapat tersebut dapat dilihat sisi perbedaan yakni menurut 

Dicey dari seorang pemikir murni common law tentang rule of law memberikan 

perlindungan hukum warga negara atas hak-haknya yang berlandaskan privacy rights. 
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Sedangkan Wade dan Philips merupakan seorang pemikir campuran yang 

pemikirannya telah terpengaruhi keadaan eropa dan tidak hanya pula dalam 

prakteknya di Inggris. Sehingga konsep rule of law telah mengalami pergeseran 

dalam perkembangan sehingga diterapkan di berbagai negara.
86

 Philipus M. Hadjon 

berpendapat bahwa dalam konsep rechtsstaat berada dalam sistem hukum Eropa 

Kontinental (civil law sistem). Sedangkan rule of law berada dalam sistem common 

law sistem.
87

 

Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip Fajlurrahman Jurdi bahwa 

unsur-unsur dari konsep rechtsstaat yakni (a) kepastian hukum, (b) persamaan, (c) 

demokrasi, dan (d) pemerintahan yang berdasarkan kepentingan umum. Sehingga 

dari uraian tersebut menurut Mauro Cappelletti dan Crince Le Roy berpendapat 

bahwa penggunaan istilah rechtsstaat dengan the rule of law adalah sama.
88

 

Sehingga dari kedua konsepsi negara hukum rechtsstaat maupun rule of law 

pada prinsipnya dalam negara hukum adalah sama. Kedua prinsip tersebut memiliki 

keinginan dalam menjaga keamanan dan perdamaian hukum dalam masyarakat 

terhadap sehingga terhindar dari tindakan semau-maunya oleh pejabat atau pemangku 

kekuasaan. Akan tetapi dalam kenyataannya tolok ukur penggunaan diantara kedua 

konsep negara hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Oleh 

karena itu, kita perlu secara hati-hati untuk menggunakan dan menerapkan kedua 

konsep negara hukum secara bersamaan. Sehingga untuk dapat merumuskan sebuah 
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konsepsi negara hukum maka harus memberikan kejelasan terhadap konseptual 

teoretis yang tertumpu pada rechtsstaat maupun dalam rule of law agar dapat 

merumuskan konsep negara hukum yang sesuai dengan tujuan dasar negara 

Indonesia. 

Sedangkan Muhammad Tahir Azhary terhadap prinsip-prinsip negara hukum 

menurut Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut:
89

 

a. Prinsip pemimpin yang dipercaya 

b. Prinsip pemecahan masalah secara bersama (musyawarah) 

c. Prinsip keadilan  

d. Prinsip equality before the law  

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhada hak asasi manusia 

f. Prinsip peradilan yang juber 

g. Prinsip perdamaian 

h. Prinsip kesejahteraan 

i. Prinsip ketaatan rakyat. 

Dari kesembilan prinsip umum negara hukum tersebut memiliki nilai-nilai 

yang bersifat mutlak dan berlaku secara universal. Prinsip tersebut pada 

implementasinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam suatu 

masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Prinsip negara hukum menurut Al-Quran 

dan Sunnah merupakan suatu yang bersifat mutlak tanpa alternatif-alternatif. 
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Pemikiran utama terhadap konsep negara hukum (rechtsstaat) yakni adanya 

jaminan atas keamanan terhadap hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip 

kebebasan. Thomas Hobbes mengemukakan pemikirannya terhadap hak asasi 

manusia merupakan sebuah jembatan manusia agar terlepas dari sebuah keadaan 

terdahulu  yakni manusia sebagai serigala bagi manusia lain (hommo homini lupus), 

bellum omnium contra omnes (manusia melawan manusia). 

Kebiasaan dari berbagai negara memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi 

pembeda antara negara lain seperti menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, 

persamaan derajat, kesetaraan hak antara satu dengan yang lainnya yag berlandaskan 

atas aturan hukum, sehingga aturan yang telah diciptakan diberlakukan atau 

diterapkan secara keseluruhan tanpa terkecuali baik pejabat pemerintahan maupun 

warga negara.
90

 Pemberlakuan hukum islam dalam kehidupan masyarakat terbagi atas 

tiga golongan utama yakni;
91

 

a. Hukum syariat 

Hukum syariat atau hukum syara merupakan suatu ketetapan dari Allah 

swt terhadap pribadi seseorang dalam menentukan hukum yang meliputi 

tindakan, memilih atau menetapkan sesuatu sebagai syarat, asal mula atau 

rintangan. 
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Musyawarah dalam islam pada prinsipnya berbeda dengan demokrasi 

liberal dimana dapat dilakukan dengan sistem voting. Musyawarah yang 

dimaksudkan sebagai sarana dalam tukar menukar pemikiran, pendapat, 

gagasan, dan ide. Adapun musyawarah dalam nomokrasi islam adalah
92

 

1) Berupaya mewujudkan keterlibatan semua warga serta saling 

mengajak semua pihak dalam berperan aktif terhadap kehidupan 

bernegara. 

2) Menanamkan jiwa persaudaraan dengan keimanan karena Allah. 

3) Bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. 

4) Pada saat bermusyawarah tidak mengedepankan sifat egoisme dalam 

mengemukakan pendapat, berfokus pada substansi yang disampaikan 

dan bukan terhadap siapa yang berbicara. 

5) Oposisi tidaklah dikenal dalam islam berbeda dengan negara 

demokrasi. 

6) Hasil musyawarah ditetapkan berdasarkan keputusan suara terbanyak 

(ijma). 

Al-Quran dan Hadis yang merupakan landasan utama bagi hukum islam 

yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidaklah ditemukan 

perbedaan pendapat antara keduanya melainkan memberikan penjelas satu 

sama lain. Contohnya shalat, zakat, puasa, dan haji. Adapun prinsip lain 

dari syariat adalah musyawarah dan bersikap adil. 

                                                             
92

Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah; 2014), h. 45. 



57 
 

 
 

b. Fikih 

Fikih merupakan suatu bidang keilmuan yang berkaitan dengan hukum-

hukum syariat bagi kehidupan manusia dengan dalil-dalil yang bersifat 

khusus. Proses lahirnya fikih berasal dari hasil pemahaman para ulama 

mujtahid terhadap dalil-dalil yang bersifat khusus (terdapat dalam al-

Quran dan Hadis). Adanya usaha yang sungguh-sungguh (ijtihad) serta 

pemahaman oleh para ulama melahirkan sebuah aturan untuk berlaku 

secara keseluruhan yang biasa disebut fiqih, dan tentu perkembangannya 

harus selalu mengedepankan perbedaan pendapat. 

c. Qanun 

qanun dalam kompilasi hukum islam dapat pula disebut sebagai undang-

undang yang dibentuk oleh lembaga berwewenang (legislatif) dan tentu 

tidak bertentangan degan syariat islam. Qanun yang merupakan bagian 

dari fikih siyasah syar‟iah memberikan delegasi langsung kepada 

pemerintah sebagai lembaga yang berewenang dalam menciptakan aturan 

demi kemaslahatan bersama walaupun tidak terdapat dalil secara khusus, 

selama tidak bertentangan dengan agama. 

Penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara agama dan negara, 

dalam islam merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Hal tersebut 

sebagaiman dalam beberapa firman Allah swt (al-Quran) tidak hanya terdapat 

hubungan secara vertikal melainkan terdapat hubungan secara horizontal (sosial 
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kemasyarakatan) yang tidak dapat terpisahkan. Maka dari itu komponen utama agar 

tercipata kesatuan yang kuat harus menyatukan negara, hukum, dan agama. Hal 

demikian secara tegas dalam Surah Ali Imran ayat 9 yang terjemahnya 

“sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanya lah islam” serta Surah Al-

Maidah ayat 3 yang terjemahnya “pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu 

agamamu bagimu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhai islam itu 

menjadi agama bagimu”.  

Laurensius Arliman dalam tulisannya sebagaimana dikutip Sayid Anshar 

menyatakan bahwa pengertian hukum dalam islam merupakan serangkaian aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah dalam bertingkah laku, mengatur hubungan antara 

manusia satu dengan yang lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok serta hubungan-hubungan lainnya.
93

 Hukum barat yang merupakan bagian 

dari negara yang bebas atau tidak terpengaruh dengan nilai agama. Pada dasarnya 

hukum barat memiliki sifat yang begitu erat terhadap sekularisme artinya yang tidak 

terikat pada hal apapun utamanya dari pengaruh agama dan moralitas. Hal demikian 

diperkuat dengan melihat atas adanya perubahan pola pikir politik atas agama 

sehingga merubah seluruh aspek termasuk hukumnya. Thomas Aquinas menyebutkan 

bahwa kaitan antara hukum dan agama yang memiliki hubungan begitu erat 

mempunyai empat kategori yakni 1) hukum tuhan sebagai hukum tertinggi, 2) hukum 

abadi, 3) hukum positif, dan 4) hukum alam. 
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3. Negara hukum Indonesia 

Sistem negara hukum Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga pilar 

sistem hukum yakni hukum adat, hukum islam dan hukum barat, dan hukum anglo 

saxon.
94

 Walaupun ada pengaruh dari beberapa sistem hukum barat,  para pendiri 

negara tetap memegang tradisi Bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan dalam 

lima prinsip dasar negara yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan 

keadilan sosial. Sehingga adanya pengadopsian sistem hukum eropa kontinental yang 

dilakukan oleh para pendiri tetap memperhatikan muatan substansi dari tradisi 

Bangsa Indonesia sehingga lahirlah konsep negara hukum Indonesia. 

A Hamid S. Attamimi dikutip Fajlurrahman Jurdi bahwa kaitan hukum yang 

berlaku bagi  bangsa dan Negara Indonesia telah tertuang dalam pancasila 

sebagaimana yang terlihat dalam UUD 1945.
95

 Sejarah sebagai akar suatu negara 

berkembang memiliki prinsip pokok dalam menetapkan kondisi Indonesia saat ini 

sehingga Jimly Ashiddiqie  merumuskan prinsip pokok yang sesuai dalam pilar 

negara modern saat ini yang hasil rumusannya terdapat 13 pokok sebagai negara rule 

of law atau rechtsstaat yakni: 

a. Supremasi hukum (supremacy of law) 

Adanya pedoman tertinggi secara normatif dan empirik dari prinsip 

supremasi hukum sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan 

yang ada. Supremasi hukum merupakan hakikat pemimpin tertinggi dalam 
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suatu negara, bukan manusia melainkan konstitusi yang mencerminkan 

hukum tertinggi. Maka dari itu, pernyataan secara tertulis terhadap 

supremasi hukum merupakan segala sesuatu yang mencerminkan 

pengakuan atas rancangan aturan hukum (konstitusi). Berdasarkan atas 

pengalaman, supremasi hukum menjelaskan bahwa cerminan hukum 

dalam suatu masyarakat sebagai nilai tertinggi atas aturan-aturan hukum 

yang berada dibawahnya. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai negara yang menganut sistem presidensial murni yang berbentuk 

republik menempatkan kepala negara (presiden) sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi suatu negara tanpa adanya pemisahan atau perbedaan 

antara kepala negara dengan kepala pemerintahan seperti yang dianut oleh 

sistem parlementer. 

b. Persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) 

Adanya pengakuan secara tertulis diharapkan secara empirik dapat benar-

benar melaksanakan persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang tanpa 

membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga adanya sikap 

kesewenang-wenangan terhadap segala bentuk perwujudan pernyataan 

pendapat sebagai suatu perbuatan yang tidak baik. Kecuali tindakan yang 

bersifat khusus dan sementara affirmative action sebagai pendorong warga 

masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan sehingga tingkat 

perkembangan dalam masyarakat dengan kelompok merasakan adanya 
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kesetaraan. Akan tetapi terdapat kumpulan masyarakat tertentu yang 

mendapatkan perlakuan khusus (affirmative action) namun tidak dapat 

digolongkan sebagai tindakan diskriminatif. Contohnya terdapat 

kelompok adat atau suku yang masih terasing sehingga membutuhkan 

sentuhan secara khusus dari pemerintah untuk dapat berkembang.  

Contohnya kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok 

masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya berkembang. Kelompok 

masyarakat tersebut terdapat lagi di dalamnya yang mendapat perlakuan 

khusus yang dianggap tidak termasuk sifat diskriminasi yakni wanita dan 

anak-anak terlantar. 

c. Asas legalitas (due process of law) 

Suatu negara hukum diharuskan memiliki asa legalitas dalam segala 

bentuk (due process of power), bahwa segala tindakan pemerintah harus 

didasarkan atas suatu peraturan undang-undang tertulis yang berlaku 

secara sah. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan 

berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan 

administrasi yang dilakukan. Maka dari itu, setiap tindakan atau perbuatan 

administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures 

(regels). Prinsip normatif dapat terlihat seperti sangat kaku dan dapat 

menyebabkan birokrasi menjadi lambat. Oleh karena itu, untuk menjamin 

ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya 
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maka sebagai penyeimbang diakui pula adanya prinsip frijs ermessen yang 

memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara 

mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels (policy rules) 

ataupun peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal 

regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas 

jabatan yang dibebankan. 

d. Pembatasan kekuasaan (limits of power) 

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ negara dengan cara 

menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan 

kekuasaan secara horizontal. Setiap kekuasaan pasti memiliki 

kecenderungan untuk menjadi sewenang-wenang sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Lord Acton: “power tends to corrupt, and absolute 

power corrupts absolutely”. Maka dari itu, kekuasaan harus selalu dibatasi 

dengan cara memisahkan kekuasaan dalam cabang-cabang yang bersifat 

checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling 

mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan 

juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ 

yang tersusun secara vertikal. Sehingga, kekuasaan tidak tersentralisasi 

dan terkonsentralisasi dalam satu organ yang memungkinkan adanya 

kesewenang-wenangan. 
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e. Organ-organ campuran yang bersifat independen (independent organ) 

Sebagai pembatasan kekuasaan zaman sekarang, berkembang adanya 

peraturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti 

bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada 

pula lembaga baru seperti Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI), dan sebagainya.lembaga atau organisasi ini sebelumnya 

dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi 

berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya 

merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan 

pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independen lembaga 

atau organ sangatlah penting untuk menjamin demokrasi, sehingga jauh 

dari penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang 

senjata dapat dipakai untuk menampung aspirasi pro demokrasi, bank 

sentral bermanfaat untuk mengontrol sumber keuangan yang dapat dipakai 

untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga 

lainnya yang dapat digunakan dalam kepentingan kekuasaan. Maka dari 

itu, sifat kemandirian tanpa adanya tekanan atau intervensi dari lembaga-

lembaga manapun sehingga dianggap hal penting demi terselenggaranya 

prinsip negara hukum demokrasi. 
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f. Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) 

Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap 

negara hukum dalam menjalankan yudisialnya, hakim tidak boleh 

dipengaruhi oleh siapapun juga baik karena kepentingan jabatan (politik) 

maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan 

kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses 

pengambilan keputusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari 

lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan 

masyarakat dan media massa. Hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak 

boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran 

dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya proses 

pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dalam 

menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan hakim harus menghayati 

nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak 

hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-

undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan 

keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. 

g. Peradilan tata usaha negara (administrative court) 

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan 

bebas yang tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai 
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pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Setiap negara 

hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk 

menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankan putusan 

hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi 

negara. Pengadilan tata usaha negara ini penting disebut tersendiri, karena 

menjamin warga negara agar tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan 

para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal 

tersebut terjadi maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan 

keadilan itu bagi warga negara, dan juga harus ada jaminan bahwa putusan 

hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata 

usaha negara yang bersangkutan. Sehingga, keberadaan hakim peradilan 

tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak 

sesuai prinsip independent and impartial judiciary. 

h. Peradilan tata negara (constitutional court)  

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan 

memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara. 

Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan mahkamah 

konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dalam kelembagaan yang 

berdiri sendiri diluar dan sederajat dengan mahkamah agung ataupun 

dengan mengintegrasikan ke dalam kewenangan mahkamah agung yang 

sudah ada sebelumnya. Pentingnya pengadilan maupun mahkamah 
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konstitusi (constitutional court) adalah upaya memperkuat sistem check 

and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisah 

untuk menjamin demokrasi. misalnya, mahkamah ini diberi fungsi 

pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk 

lembaga legislatif, dan memutus yang berkenaan dengan berbagai bentuk 

sengketa antara lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang 

kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah 

konstitusi di berbagai negara demokrasi dewasa ini semakin dianggap 

penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi 

tegaknya hukum modern. 

i. Perlindungan hak asasi manusia (the protection of human right court) 

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan 

jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat dipromosikan 

terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai 

ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia 

sejak lahir telah menyandang hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan 

asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan 

kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna 

kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, adanya perlindungan 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang 
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sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. 

Jika dalam suatu negara , hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar 

dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi 

secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai 

negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. 

j. Bersifat demokrasi (democratische rechtsstaat) 

Penganut yang mempraktekkan prinsip demokrasi, menjamin peran serta 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga 

setiap peraturan perundang-undangan yang ditegakkan dan ditetapkan 

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah 

masyarakat.hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak  

boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak dan/atau hanya untuk 

kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. 

pada dasarnya hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan 

segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan 

rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, cita negara 

hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, 

melainkan democratische rechtsstaat atau negara hukum yang demokratis. 

Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya 

demokratis, sebagaimana dalam setiap negara demokrasi harus dijamin 

penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum. 
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k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 

rechtsstaat) 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. 

Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan 

negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan 

negara hukum (nomocracy) untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 

Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara 

adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, 

pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar rule-

driven, melainkan mission driven yang didasarkan atas aturan hukum. 

l. Transparansi dan kontrol sosial (transparency and social control) 

Transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses 

pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan 

yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi 

secara komplementer dan peran serta masyarakat secara langsung dalam 

rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini 
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penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah 

dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. sebab itu, 

prinsip representation in ideas dibedakan dari representation in presence, 

karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan 

gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang 

dijalankan oleh aparatus kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan 

pejabat lembaga pemasyarakatan, semua memerlukan kontrol sosial agar 

dapat bekerja dengan efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan 

kebenaran. 

m. Berketuhanan yang maha esa khusus (godly state) 

Mengenai cita  negara hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila, ide 

kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai ketuhanan yang 

maha esa yang merupakan sila pertama dan utama pancasila. Disamping 

ke-12 unsur yang terkandung dalam gagasan negara hukum modern 

tersebut diatas, unsur ini adalah negara hukum Indonesia menjunjung nilai 

keagamaan atas kebesaran, kemuliaan, dan kekuasaan tuhan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa supremasi hukum yang terdapat dalam pancasila 

tidak mengabaikan nilai penting secara vertikal atas keyakinan kepada 

pencipta sebagaimana dalam sila pertama. Hukum konstitusi sebagai 

hukum tertinggi bangsa  Indonesia mengakui adanya kekuasaan tertinggi 

yang tidak bertentangan dengan nilai keyakinan setiap warga negara yang 
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menjunjung tinggi atas ketuhanan yang maha esa dan prinsip supremasi 

hukum atas pengakuan pihak lain adalah perwujudan atas kesadaran 

secara rasional dalam sistem ketatanegaraan dengan memegang kuat 

keyakinan kepada tuhan yang maha esa sehingga memberikan kepastian 

secara mutlak kepada setiap warga negara Indonesia baik yang 

menjadikan konstitusi sebagai wadah agar mendapat jaminan persamaan 

dan penghormatan dalam kehidupan. 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep negara Indonesia 

memiliki kekhasan tersendiri terhadap adanya keterpaduan antara negara, hukum, dan 

ketuhanan. Sehingga dengan keterpaduan tersebut seringkali diistilahkan sebagai 

negara social religius hal demikian secara jelas tertuang dalam sumber hukum 

Indonesia UUD 1945 bahwa adanya kedaulatan oleh rakyat dan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kedudukan manusia sebagai mustamir dalam membangun kemakmuran dapat 

dipahami melalui firman Allah dalam Al-Quran  QS. Hud/11: 61 yaitu: 

                             

                               

Terjemahnya: 

Dan kaum Tsamud (kami utus) saudara mereka, Shalih. Dia berkata, “wahai 

kaumku! Sembahlah Allah tiada tuhan bagimu selain dia”. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah dan) menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampun kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 
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sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmatnya) lagi memperkenankan doa 

(doa hamba-Nya).
96

 

Ayat ini dapat dipahami bahwa manusia diberikan fungsi sebagai pengemban, 

membangun, dan mencipta. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia menciptakan 

perdamaian di muka bumi. Kandungan ayat tersebut terhadap kedudukan manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi melahirkan hal pokok berupa hak hidup dan hak 

memiliki kedua hak ini menjadi fundamental tidak dapat dipisahkan dari eksistensi 

umat manusia. 

Inti dari negara hukum adalah suatu alat yang bersifat memaksa untuk dapat 

ditaati oleh warga negara atas apa yang telah disepakati bersama. Sehingga konsep 

dasar dari sebuah negara hukum yaitu adanya pembatasan dalam arti sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap penguasa tidak dilakukan secara 

sewenang-wenang. Sehingga, adanya pembatasan kekuasaan secara terpisah dalam 

beberapa bidang dapat menekan kesewenangan. Adanya pembatasan juga 

menekankan pada kekuasaan pemerintahan harus tunduk pada rakyat (demokrasi) 

sebagaimana yang diatur dalam hukum tertinggi yakni konstitusi. Dimana, salah satu 

ciri negara demokrasi yakni terbebas dari keberpihakan. 

 

 

 

                                                             
96

Departemen Agama RI, Al-Hikam Al-Quran dan Terjemahnya, h. 228. Pada ayat ini 

dijelaskan terkait tujuan penciptaan manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan 

memakmurkan dunia.  
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B. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi 

1. Pengertian konstitusi 

Secara terminologi konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang 

berarti membentuk. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa kata konstitusi merupakan 

sebagai pondasi pembentukan suatu negara dan juga sebagai penjelasan tentang 

negara tersebut.
97

  

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang sependapat dengan Lasalle yang 

merupakan pemikir zaman modern mengungkapkan bahwa konstitusi dan undang-

undang dasar dua kata yang sama. Buku “Uber Verfassung Sweden” dari Lasalle 

diungkapkan bahwa konstitusi sejatinya merupakan gambaran kekuasaan antara 

masyarakat sebagai aturan demi terciptanya jalinan perdamain dan keamanan. 

Golongan yang dimaksudkan yakni golongan yang memiliki kedudukan dalam 

masyarakat seperti buruh, tani, partai politik, kepala negara, dan lain sebagainya.
98

 

Pemikiran Lasalle jika dilihat dalam kajian sosial dan politik membedakan konstitusi 

dengan undang-undang yang mana dalam susunannya justru konstitusi lebih luas 

cakupannya dibandingkan undang-undang dasar. Namun secara hukum pemikiran 

Lasalle dipengaruhi dengan pemahaman yang menyamakan pula konstitusi dengan 

undang-undang dasar.
99

 Sedangkan dalam bahasa Belanda grondwet jika 

diterjemahkan sama dengan undang-undang dasar. Sedangkan Negara-negara yang 
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Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: 

Rajawali Pers; 2010), h.7. 
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Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, h.141. 
99

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, h. 11. 
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menggunakan bahasa Inggris memakai istilah constitution yang diartikan sebagai 

konstitusi. Dikarenakan konstitusi sebagai aturan tertinggi dibandingkan dengan yang 

lainnya yang meliputi baik aturan tertulis maupun tidak tertulis terhadap suatu negara 

yang bersifat mengikat dalam menjalankan roda pemerintahannya demi 

terselenggaranya kemaslahatan warga negara.
100

 Hal demikian, sependapat pula 

dengan M. Solly Lubis yang mengemukakan bahwa sebagai norma tertinggi 

konstitusi terbagi menjadi aturan hukum tertulis dan tidak tertulis (konvensi).
101

 

Koerniatmanto Soetoprawiro dalam bukunya “Konstitusi: Pengertian dan 

Perkembangannya, Pro Justitia” sebagaimana yang dikutip Dahlan Thaib dkk bahwa 

konstitusi dalam bahasa latin terdapat dua unsur  yakni cume yang berarti preposisi 

menandakan kebersamaan, dan statuere yang berasal dari kata sta (berdiri). Sehingga 

dari kata tersebut statuere dapat diartikan sebagai menetapkan sesuatu agar berdiri.
102

  

Melihat arti kata dari constitution  dan grondwet itu sendiri terjadi dikotomi 

L.J. Van Apeldoorn telah memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap keduanya. 

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa constitutional merupakan suatu aturan yang 

mencakup aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan grondwet hanya 

aturan dari sebuah konstitusi yang tertulis.
103

 Sehingga dari penjelasan Apeldoorn 

terlihat bahwa pengertian constitutional lebih luas jika dibandingkan dengan 

grondwet. 
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Pandangan lain terdapat doktrin constituent power memiliki subtansi sama 

dalam susunan peraturan hukum (hierarchy of law). Aturan hukum tetinggi 

(konstitusi) mempunyai landasan kuat secara fundamental terhadap legitimasi 

peraturan yang berada di bawahnya (undang-undang). Sehingga hukum pada 

prinsipnya diberlakukan secara universal sebagai hierarti yang berada di bawah 

undang-undang dapat diberlakukan.
104

 Agar tidak ada sebuah pertentangan antara 

satu hukum dan hukum lainnya maka  terdapat sebuah asas lex superior derogate legi 

inferiori dimana dalam asas tersebut dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang 

lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya.  

Cicero yang merupakan pemikir pertengahan dari abad ke-13 di Yunani 

memberikan penafsiran bahwa konstitusi dapat pula dimaknai sebagai jus publicum 

regni (aturan yang terpublikasi yang mengatur urusan publik). Berdasarkan 

maknanya konstitusi tersebut menjadi sebuah dokumen rekaman atas ide dalam 

kualifikasi pembentukan suatu negara. Ide yang dibentuk “constitutum/constitue” 

tersebut juga dinamakan pula sebagai konstitusi. Maka dari itu, dapat dibentuk dalam 

sebuah dokumen yang dalam hukum tata negara dikenal dengan istilah konstitusi 

tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
105

 

Adanya pengertian Cicero tersebut memberikan pandangan bahwa konstitusi 

menjadi hal paling penting dalam pembentukan sebuah negara. Konstitusi sebagai ide 

dasar pembentukan suatu negara tidak terlepas dari pemikiran nation state 
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Giddens, adalah sebuah rangkaian bentuk-

bentuk institusional pemerintahan yang mempertahankan sifat monopoli administrasi 

terhadap suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dimana kekuasaan yang 

dijalankan melalui hukum serta adanya kontrol langsung baik kekuasaan internal 

maupun eksternal.
106

 Namun jika dilihat hal tersebut jauh berbeda dengan peristilahan 

konstitusi kita yang sejak awal adanya Piagam Jakarta yang mengakui adanya hak 

kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berpendapat.   

Menurut M. Laica Marzuki pada hakikatnya constitutional system merupakan 

een wereld gedachten atau suatu paham global yang biasa disebut dengan 

constitutionalism atau konstitusionalisme.
107

 Sebagaimana ungkapan M. Laica 

Marzuki: 

“Konstitusionalisme adalah paham yang didasarkan belaka pada konstitusi 

atau UUD, artinya kekuasaan publik dalam negara terikat dan dibatasi oleh 

konstitusi yang dijunjung tinggi. Constitue is de hoogste wet. Pada hakikatnya 

konstitusionalisme membatasi kekuasaan menurut constitutionnelle spelregels 

yang diatur dan ditetapkan dalam konstitusi atau UUD.”
108

 

Maka dari itu sangatlah relevan jika konstitusi menjadi induk dari sebuah 

negara. Sehingga pada prinsipnya bahwa konstitusi tersebut terjadi secara mutlak 

dalam mewujudkan suatu kehidupan sosial budaya demokrasi sebagaimana yang 

dicita-citakan sebuah negara dewasa ini. 
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2. Kedudukan dan fungsi konstitusi 

Beralihnya kedudukan konstitusi dari negara yang menganut sistem feodal 

monarki atau dikenal dengan sebutan oligarki yang secara perlahan membawa ke 

sistem demokrasi mutlak memposisikan konstitusi sebagai landasan sekaligus 

benteng pemisah rakyat dengan penguasa yang kemudian dilawan secara terus 

menerus oleh rakyat atas kekuasaan melawan golongan penguasa. Sehingga pada saat 

itu, adanya kemenangan rakyat atas penguasa menjadi senjata dan memberikan posisi 

bagi rakyat untuk mengakhiri kepentingan sepihak atas golongan dalam sistem 

monarki dan oligarki sehingga membangun dasar demi kemaslahatan bersama.
109

 

Negara yang memposisikan dirinya sebagai penganut demokrasi 

konstitusional, memiliki ciri khas dari undang-undang yakni adanya pembatasan 

kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari organ negara, sehingga 

hak-hak warga negara dapat terpenuhi dan mendapatkan perlindungan yang pasti. 

Sehingga, gagasan ini dapat pula dinamakan konstitusionalisme.
110

 

Jimly Asshiddiqie membagi fungsi konstitusi sebagai berikut:
111

 

a. Penentu dan pembatasan kekuasaan negara; 

b. Sebagai pengatur hierarki kekuasaan; 

c. Sebagai benteng pemisah antara warga dan negara; 

d. Sebagai sumber pokok kekuasaan negara secara hukum; 
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e. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan asli memberikan tanggung jawab 

tersebut kepada negara; 

f. Simbol pemersatu (symbol of unity); 

g. Sebagai bahan utama identitas dan kemuliaan bangsa (identity of nation); 

h. Simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony); 

i. Sarana pengendalian masyarakat (social control), baik politik, sosial, 

maupun ekonomi; 

j. Sebagai sarana pembaruan. 

Sejarah dunia Barat, dalam menentukan batas wewenang penguasa dengan 

adanya kekuatan pemersatu sehingga lahir demokrasi sebagai paham politik yang 

progresif sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah 

dicita-citakan. Inggris sebagai negara dengan konstitusional tertua sejak 

diterbitkannya Magna Charta menjadikan rujukan dari Montesquieu dalam teori 

pemisahan kekuasaannya (trias politica). 

Pembatasan inilah yang mencerminkan konstitusi atau undang-undang 

sehingga mempunya fungsi yang khusus dalam mewujudkan manifestasi  hukum 

tertinggi (supremacy of law) yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara baik 

warga maupun pejabat sekalipun.
112

 

Menurut Harun Alrasid kedudukan suatu undang-undang dasar sebagai suatu 

analog dengan kedudukan terpenting dalam partai politik sebagai pokok tindakan 
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operasional dari organisasi yang bersangkutan.
113

 Sehingga dengan demikian Jimly 

Asshiddiqie  dalam bahan ceramahnya “Paradigma Baru Konsolidasi Penataan 

Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pasca Reformasi” sebagaimana 

yang dikutip oleh Luthfi Widagdo Eddyono, bahwa salah satu materi muatan yang 

terpenting dalam sebuah konstitusi adalah aturan yang membatasi ruang gerak 

lembaga negara agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Sehingga demikian 

dipahami bahwa kekuasaan negara telah diartikan dalam tugas dan wewenang negara. 

Sehingga tercapainya atau tidaknya tujuan suatu negara dapat dilihat dari lembaga 

negara yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap konstitusionalnya. 

Pengaturan lembaga negara dan antar lembaga harus merefleksi atas dasar negara 

yang dianut.
114

 

Konstitusionalisme menurut Syarbani menjelaskan terdapat beberapa fungsi 

yakni: secara praktis, dapat ditinjau dari konsepsi suatu negara dengan memegang 

teguh prinsip demokrasi konstitusi. Akan tetapi perlu selalu dipahami bahwa adanya 

undang-undang dasar sebagai lembaga pengontrol memiliki fungsi yang sangat 

mendasar yakni membatasi tindakan semau-maunya dari lembaga kekuasaan. 

Sehingga secara efektif terjadi pemisahan kekuasaan sebagai suatu supremasi hukum 

yang ditaati. Lebih lanjut syarbani mengemukakan di negara-negara komunis undang-

undang mempunyai fungsi ganda, yakni mencerminkan  kemenangan yang telah 

dicapai sehingga memberikan dasar atas perubahan masyarakat yang telah dicita-
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citakan. Sehingga undang-undang komunis mengikuti perkembangan arah 

masyarakat sehingga tercapai suatu tujuan yang lebih maju.
115

  

Konstitusi pada dasarnya merupakan sebuah rancangan dari sebuah cita-cita 

bersama demi tujuan yang memiliki landasan baik struktur, ideal, dan operasional 

dengan skala garis besar (broad lines) atau dapat dikatakan sebagai fundamental 

concepts dari suatu sistem kehidupan bernegara.
116

 Selain itu, Savornin Lohman 

memberikan pendapatnya tentang konstitusi bahwa: 

a. Kontrak sosial. Konstitusi dalam hal ini merupakan hasil kesepakatan 

suatu masyarakat dalam mengarahkan pemerintahan sebagaimana yang 

diharapkan. 

b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia sebagai penentu bagian hak 

dan kewajiban baik warga maupun lembaga pemerintahan. 

c. Struktur pemerintahan negara (forma regimes). 

Prof. Litjen Anna Marpaung memberikan pendapatnya terhadap fungsi 

konstitusi sebagai berikut:
117

 

a. Sebagai alat dalam membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara. 

b. Sebagai konsep dasar. 

c. Sebagai kontrak sosial. 
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d. Sebagai piagam terhadap hak dan kewajiban lembaga pemerintahan dan 

warga negara. 

e. Sebagai kerangka pemerintahan negara. 

f. Sebagai norma hukum tertinggi. 

g. Sebagai sarana pengontrol dengan aturan yang berada di bawahnya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi 

merupakan suatu manifestasi hukum tertinggi sebagai sumber utama dari norma-

norma hukum tata negara. Sehingga menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi 

dari norma hukum lainnya. Hal tersebut menempatkan konstitusi sebagai alat 

pengontrol serta alat pengecek tinggi atau rendah suatu norma hukum. 

3. Nilai-nilai penting konstitusi dalam suatu negara 

Suatu kenyataan logis bahwa tanpa adanya suatu konstitusi maka 

ketidakmungkinan suatu negara terbentuk. Sehingga menempatkan konstitusi dalam 

posisi yang sangat krusial dalam kehidupan tata negara. Hamid Attamimi 

sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thalib dkk, menjelaskan bahwa suatu konstitusi 

merupakan sebuah pemberian pijakan sekaligus sebagai pengatur terhadap 

pelaksanaan kekuasaan yang baik.
118

 

Buku Het Staatsrecht Van Het Koninkrijk Der Nederlanden yang ditulis oleh 

Struycken sebagai pemikir Belanda mengemukakan bahwa hal yang harus dipenuhi 
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sebuah undang-undang dasar agar dapat dikatakan sebagai konstitusi yang merupakan 

dokumen formal setidaknya berisikan:
119

 

a. Hasil perjuangan baik secara politik oleh bangsa masa dahulu; 

b. Aturan tertinggi dalam sistem kenegaraan; 

c. Merealisasikan pandangan atau pemikiran yang baik para tokoh dari masa 

dahulu sampai sekarang; 

d. Adanya pemimpin pasti memiliki keinginan dalam perkembangan 

ketatanegaraan  

Muatan tersebut di atas kemudian berkurang dalam konstitusi atau undang-

undang yang memberikan arti penting dalam suatu negara. Adanya materi tersebut 

menjadi bukti barometer kehidupan suatu negara yang dipelopori oleh para pejuang 

terdahulu yang menjadikan ide oleh the founding fathers sebagai bahan pengarah bagi 

para penerus bangsa. 

A.G. Pringgodigdo menjelaskan bahwa syarat terpenting suatu negara dapat 

dikatakan riel adanya jika memenuhi empat unsur eksistensi suatu negara:
120

 

a. adanya prinsip kedaulatan terhadap sistem pemerintahan; 

b. adanya wilayah kekuasaan tertentu; 

c. Adanya kehidupan yang tertata dalam suatu bangsa (nation). 

d. Serta adanya pengakuan dari negara lain. 
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Walaupun demikian, dengan adanya pemahaman unsur suatu negara perlu 

adanya pemahaman lebih mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung 

dalam konstitusi dan perlu pula ada pemahaman terhadap aturan-aturan terhadap 

penyelenggaraan suatu negara yang memiliki sistem aturan tertulis. 

Pentingnya suatu konstitusi menurut Prof.. Mr. Djokosoetono sebagaimana 

yang dikutip Dahlan Thalib bahwa konstitusi (grondwet) membagi menjadi dua 

bagian. Pertama, dalam konstitusi yang di dalamnya terdapat isi (naar de inhoud) 

secara langsung berisikan dasar (grondslagen), dari susunan (inrichting), dan 

berisikan fungsi (administratie)dalam suatu negara. Kedua, dari segi bentuknya atau 

naar de maker hal tersebut disebabkan karena dalam pembentukan undang-undang 

dasar atau konstitusi telah dibuat oleh lembaga atau bukan sembarangan orang yakni 

pada masa lalu konstitusi dibuat oleh raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, 

atau lembaga diktator. Sedangkan menurut K.C. Wheare melihat suatu konstitusi 

dalam sudut pandang terbatas yang mana dalam pembuatan suatu konstitusi 

dilakukan oleh badan hukum yang memiliki kewenangan secara hukum yang diakui 

sah dan mengikat.
121

 

Sehingga bukan lah sesuatu yang baru didapatkan terhadap praktek 

ketatanegaraan dalam suatu peraturan undang-undang dasar atau konstitusi tertulis 

namun terdapat pemberlakuan tidak berjalan secara sempurna disebabkan adanya 

pasal yang tidak sejalan lagi atau pasal tersebut hanya mementingkan suatu individu 

ataupun kelompok penguasa. 
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Karl Loewenstein melakukan sebuah penelitian terhadap arti penting suatu 

konstitusi dalam lingkungan nasional sebagaimana yang dikutip Dahlan Thalib dkk 

sebagai berikut:
122

 

a. Memiliki nilai normatif 

Konstitusi dapat dikatakan berlaku secara normatif apabila telah resmi 

diterima sehingga dapat berlaku sebagai hukum yang perlu hidup dalam 

ditengah masyarakat yang diberlakukan secara efektif sepenuhnya.  

b. Memiliki nilai nominal 

Secara kenyataan konstitusi yang memiliki nilai nominal tidak berjalan 

secara sempurna disebabkan dalam pasal-pasal tertentu dalam konstitusi 

tidak berlaku. 

c. Memiliki nilai semantik 

Secara hukum, konstitusi yang memiliki nilai semantik tetap berlaku. 

Namun, dalam realitanya hanya memberikan bentuk terhadap tempat yang 

ada, sehingga dipergunakan dalam kepentingan kekuasaan politik. 

Pemberlakuan nilai normatif, nominal, dan semantik pada prinsipnya telah 

menempatkan konstitusi sebagai unsur penyeimbang dan keterpaduan implementasi 

hukum. 

Roscoe Pound bahwa hukum berfungsi dalam memberikan jaminan 

perlindungan, keterpaduan sosial, dan ketertiban sebagai penyeimbang konflik 

kepentingan yang meliputi:
123
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a. Kepentingan privat dan warga negara selaku perseorangan. 

b. Kepentingan sosial. 

c. Kepentingan negara. 

Sehingga, terhadap kepentingan tersebut maka pendekatan yang cocok adalah 

Sociological Jurisprudence yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kesatuan 

ilmu hukum dengan aspek besik sosialnya sehingga dapat berefek pada sistem 

pengadilan suatu negara terhadap mekanisme hakim dalam memutus suatu perkara. 

Seorang penegak hukum utamanya seorang hakim harus memahami aliran 

sociological jurisprudence dengan baik sehingga the living law, aspek sosial, politik, 

ekonomi, dann budaya memiliki cakupan nilai dalam putusan hakim yang 

berdasarkan prinsip keadilan secara substansial serta keadilan masyarakat terhadap 

penegakan hukum nasional.
124

 

Disisi lain adanya Sociological Jurisprudence lebih menekankan terhadap 

penguatan kedaulatan rakyat terhadap pemberlakuan konstitusi. Teori kedaulatan 

merupakan teoritis legal terhadap kekuasaan dan kedaulatan negara. Sebagai negara 

modern perlu adanya pemahaman yang lebih luas sehingga memerlukan landasan 

teoritis terhadap teori hukum yang berhaluan politik. Misalnya Bodin dalam bukunya 

Six Livres De La Republique sekaligus orang pertama yang membicarakan teori ini, 

yang berpendapat bahwa kedaulatan tidak hanya sekedar kekuasaan yang bersifat 
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superior dan simpel melainkan suatu kekuasaan yang absolut dan berlaku secara terus 

menerus.
125

 

Teori ilmu hukum mengenal tiga kaidah pemberlakuan hukum yakni kaidah 

pemberlakuan hukum hukum secara yuridis, pemberlakuan hukum secara sosiologi, 

dan pemberlakuan hukum secara filosofi.
126

 

a. Pemberlakuan kaidah hukum secara yuridis 

Berdasarkan teori Stufenbau, menjelaskan bahwa pemberlakuan secara 

hukum ditentukan berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi.
127

 Dari 

teori stufenbau dipahami bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-

undangan tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih 

tinggi. 

b. Pemberlakuan kaidah hukum secara sosiologi 

Pada dasarnya kaidah ini merupakan sebuah efektivitas kaidah hukum 

dalam suatu masyarakat. Terhadap kaidah ini, terbagi menjadi dua teori 

hukum yakni; pertama, adanya pemaksaan pemberlakuan teori kekuasaan 

kaidah hukum sehingga dalam pandangan masyarakat berimplikasi pada 

terima atau tidaknya kekuasaan hukum. Kedua, terdapat teori 
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pemberlakuan kaidah hukum yang berlaku dan diterima oleh warga 

masyarakat.
128

 

c. Pemberlakuan kaidah hukum secara filosofi 

Kaidah ini sepemahaman cita-cita kaidah hukum nasional tertinggi dalam 

struktur peraturan negara. Secara filosofi, negara hukum Indonesia 

memiliki nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum agama atau suatu 

produk hukum yang diciptakan tidak boleh bertentangan dengan ajaran 

agama. Sebab, negara Indonesia merupakan bangsa yang religius. 

4. Daya ikat konstitusi 

Setiap warga negara yang merupakan penduduk pribumi atau orang luar atau 

asing yang dinyatakan sah sebagai penduduk oleh undanng-undang harus mematuhi 

kelengkapan sebagai warga biasa. Sehingga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

ketaatan warga negara terhadap konstitusi sebagai berikut:
129

 

a. Pendekatan dari aspek hukum 

Hukum sebagai peraturan-peraturan yang dibuat terhadap 

kekuasaan yang sah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kodrat 

yang telah ditentukan. Sehingga demikian adanya hukum sebagai 

peraturan telah menjalankan ideologi negara sebagai penjaga rakyat. Daya 

pemberlakuan konstitusi pada pelaksanaannya dapat diberlakukan ke 

aparat negara dalam menciptakan ketertiban, kedamaian dan keadilan. 
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Pengawasan negara yang berlandaskan atas hukum, esensinya 

memberikan pemahaman bahwa konstitusi merupakan suatu dokumen 

formal dan merupakan dasar hukum tertinggi sehingga selalu mengikat 

masyarakatnya.
130

 

b. Pendekatan dari aspek politik 

Beberapa sarjana hukum memberikan pandangan bahwa dari hasil hukum 

merupakan produk politik yang mengartikan bahwa setiap hasil produk 

hukum tidak terlepas dari kristalisasi pemikiran yang bersifat politik. 

Sehingga adanya aspek politik memberikan pandangan bahwa terhadap 

undang-undang lebih banyak memuat kepentingan yang bersifat politis 

dibandingkan pekerjaan hukum yang sesungguhnya. 

Salah satu contohnya pemikiran Mulyana W. Kusuma yang memiliki 

perspektif sama dengan pendapat tersebut diatas sebagaimana yang 

dikutip Dahlan Thalib dkk yang mengatakan hukum adalah sebuah alat 

kekuasaan politik yang meletakkan di tempat yang dominan apabila 

dibandingkan dengan aspek lain.
131

 Terhadap pandangan tersebut yang 

menjadi indikasi adalah negara sebagai organisasi kekuasaan terpenting 

harus memiliki kompetensi dalam menciptakan kedamaian dan kebutuhan 

rakyat sehingga kehidupan dapat terkontrol dan berjalan secara maksimal 

sesuai yang telah dicita-citakan. Sehingga dari dasar ini lah perlu adanya 
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sebuah konstitusi sebagai kerangka kekuasaan dalam membatasi setiap 

tindakan pemerintah, meski tidak menutup kemungkinan setiap kebijakan 

selalu ditumpangi kepentingan politik. 

Kaitan hukum dan kekuasaan, Van Apeldoorn lebih cenderung pendapat 

bahwa hukum identik dari kekuasaan. Padahal jika dicermati tidak semua 

hukum merupakan kekuasaan karena keduanya memiliki arti yang 

berbeda. Walaupun dalam penegakannya mendekati kekuasaan yang 

disebabkan perlu adanya pemberian kekuasaan kepada lembaga untuk 

menegakkan hukum. 

Apeldoorn mengatakan bahwa beberapa sarjana hukum mengikuti paham 

hukum sebagai kekuasaan yakni:
132

 

1) Kaum Shopis di Yunani memberikan pendapat bahwa keadilan hanya 

berguna bagi orang-orang lebih kuat. 

2) Lassalie berpendapat bahwa konstitusi bukan lah sebuah undang-

undang yang hanya bersifat tertulis melainkan suatu kekuasaan yang 

nyata dalam suatu masyarakat. Adapun rakyat dapat dikatakan 

termasuk dalam konstitusi hanya sebagai kecualian dan keadaan luar 

biasa. 

3) Gumplowicz memberikan pendapatnya bahwa adanya penaklukan dari 

yang lemah terhadap yang kuat disebabkan karena adanya dasar 
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hukum yang dijadikan sebagai tumpuan kuat dalam mempertahankan 

kekuasaannya. 

4) Dari ketiga pendapat tersebut bahkan banya pula pengikut aliran 

posivitisme  memberikan pandangannya adanya kepatuhan terhadap 

sebuah hukum disebabkan karena adanya ketundukan dari pihak yang 

lemah terhadap yang kuat sehingga hukum menjadi hak bagi orang 

yang kuat. 

Sehingga dari pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

aspek pendekatan politik bahwa hukum merupakan sebuah produk yang 

telah menjadikan sebuah lembaga sebagai perumus konstitusi yang secara 

turunan dilanjutkan oleh badan legislatif dalam merumuskan sebuah 

undang-undang. Sehingga adanya produk politis memiliki daya ikat yang 

kuat terhadap suatu macam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam masyarakat. Maka dari itu, hubungan hukum dan kekuasaan telah 

terserap dalam sebuah konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

yang pada implementasinya memberikan batasan yang bersifat memaksa 

terhadap para pemegang kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. 

c. Pendekatan dari aspek moral 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti moral 

adalah baik buruk yang diterima umum mengenai suatu perbuatan, sikap, 
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kewajiban, dan sebagainya.
133

 Paul Scholten sebagai sarjana hukum 

menambahkan terhadap moral yakni otonom/teonom. Arti teonom yang 

dimaksudkan mungkin sebagai hukum abadi yang secara ilahiyah 

menuntun para pengikutnya sesuai dengan arah yang dicita-citakan. 

Adanya teonom tersebut menjadi landasan terbentuknya sebuah aturan 

dimana moral tersebut juga terdapat sanksi yang juga bersifat batiniah 

seperti adanya rasa malu sehingga orang yang melanggar tidak merasakan 

ketenangan. Sehingga, hal tersebut menjadi esensi terciptanya tanpa 

adanya perbedaan satu sama lain seperti suku, ras, agama.
134

 

Seorang sarjana hukum memberikan pandangannya terhadap moral yakni 

K.C. Wheare bahwa moral memiliki otoritas tertinggi dalam suatu 

konstitusi. William H. Hewet juga memiliki pendapat sama bahwa hukum 

tertinggi dari suatu konstitusi adalah moral.
135

 Dari  pengertian tersebut 

moral dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia dilihat dari baik 

buruk selama hidupnya. Sehingga, kepatuhan terhadap moral diserahkan 

secara mutlak dalam mengatur kehidupan manusia. Maka dapat dikatakan 

bahwa moral tidak pernah dapat dipaksakan. 

Jika dipandang dalam segi otoritasnya moral seperti aliran hukum alam 

yang memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Apalagi dalam 

sebuah konstitusi diberikan landasan awal yakni adanya larangan secara 
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fadumental untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika 

moral. 

Secara constitutional philosophy jika sebuah aturan bertentangan nilai 

moral maka maka dapat tercipta konstitusi perbudakan. Akan tetapi jika 

sebuah konstitusi ditopang oleh etika moral maka akan mempunyai daya 

ikat yang kuat ditengah-tengah masyarakat.
136

 Pendekatan etika moral ini 

sama dengan visi-misi Muhammad saw dalam menuntun umat manusia di 

dunia ini dalam perilaku kepemimpinannya “akhlak mulia” (al-Hadis). 

C. Konstitusi Madinah Dan Ketatanegaraan Modern  

1. Konstitusi madinah 

Catatan sejarah timbulnya sebuah konstitusi yang telah dikemukakan dari 

pemikir-pemikir Barat yang lahir di Yunani. Sejarah islam lebih dahulu 

mengemukakan atau mencatatkan sebuah konstitusi tertulis pertama yang telah ada 

sejak zaman Rasulullah Muhammad saw yang dikenal dengan Konstitusi Madinah 

atau Piagam Madinah. 

Sejarah mencatat bahwa sejak pengangkatan Muhammad menjadi seorang 

nabi pengikut Muhammad masih sedikit sehingga penyampaian ayat-ayat Al-Quran 

belum berjalan secara efektif ditengah-tengah kaum aristokrak Quraisy. kurangnya 

pengikut Muhammad menyebabkan adanya intimidasi, penindasan, bahkan 
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permusuhan dari kaum Quraisy meyebabkan Muhammad dan pengikutnya 

melakukan hijrah ke Madinah atau Yasrib pada 622 M. 

Muhammad Jamal al-Din Surur dalam bukunya “Qiyam al-Dawlah al-

Arabiyyah al-Islamiyyah fi Hayati Muhammad Saw” sebagaimana yang dikutip 

Dahlan Thaib dkk bahwa setelah sesampainya di Madinah, Muhammad saw 

kemudian membuat sebuah aturan yang menata kehidupan manusia di Madinah yang 

dikarenakan terdapat beberapa golongan sehingga dianggap perlu. Tujuan dibuatnya 

piagam politik ini agar terbentuk kesatuan diantara seluruh penghuninya.
137

 Sehingga, 

di negara baru ini (Madinah) Nabi Muhammad saw berperan sebagai kepala negara 

dengan konstitusi Piagam Madinah. 

Ditengah kemajemukan penduduk kota Madinah, Nabi Muhammad saw yang 

merupakan sebagai penjelas terhadap Al-Quran setelah mengundangkan Piagam 

Madinah Muhammad kemudian melakukan langkah pertama yakni mengatur 

kehidupan dan mengatur hubungan antar komunitas yang heterogen atau 

mempersaudarakan kaum muhajirin (penduduk mekah yang hijrah ke Madinah 

bersama Muhammad saw), dengan penduduk kaum ansar (penduduk asli Madinah), 

serta mempersaudarakan dengan non muslim (Yahudi) yang menyatakan tunduk 

dengan nabi.
138

 Perjanjian Muhammad dengan kaum Yahudi tersebut hanya 

merupakan contract social pertama dengan tujuan membina kesatuan hidup warga 
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Madinah. Kesepakatan Muhajirin dan Ansar dengan kaum non muslim (Yahudi) 

secara legalitas tertuang dalam naskah Shahifah.
139

 

Para ahli sejarah berbeda-beda penyebutan terhadap naskah yang dibuat oleh 

Muhammad saw seperti W. Montgomery Watt menamakannya sebagai the 

constitution of madinah, R.A. Nicholson menyebutnya charter, Majid Khadduri 

menyebutnya treaty, Philip K. Hitti menyebutnya agreement, Zainal Abidin 

menyebutnya Ahmad piagam.
140

 Adanya penetapan terhadap piagam politik tersebut 

merupakan ide dari rasulullah untuk membina kesatuan hidup bagi warga Madinah 

seperti kebebasan beragama, kelompok dengan kelompok, adanya hak dan kewajiban 

dalam mempertahankan hidup dan sebagainya.  

Para ilmuwan muslim dan non muslim dalam berbagai tulisannya 

menyebutkan bahwa Piagam Madinah telah diakui. Pernyataan W. Montgomery Watt 

menyebutkan bahwa Piagam Madinah telah diakui keotentikannya secara umum dan 

merupakan sumber ide bagi pondasi awal terbentuknya negara islam.
141

 Menurut 

Ahmad Syafi‟i Ma‟arif bahwa adanya Piagam Madinah tersebut menjadi tonggak 

demokrasi dan pluralisme paling awal di dunia. Karya monumental tersebut bertujuan 

untuk menciptakan keserasian politik dengan toleransi sosio-religius dan budaya yang 

luas.
142
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2. Materi muatan konstitusi madinah  

Dahlan Thaib dkk mengutip buku J. Suyuthi pulungan yang berjudul “Prinsip-

Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran” 

bahwa Marduke Pickthall, H.A.R.G Gibb, Wensinck, dan Wat bahwa shahifah itu 

sebagai konstitusi.
143

 Akan tetapi perlu dilakukan pengujian apakah Shahifah 

memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan sebagai konstitusi. Maka dari itu, perlu 

saya sajikan terjemahan teks dari piagam madinah secara lengkap:
144

 

“Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. 

Ini adalah Piagam dari Muhammad, Nabi saw., dikalangan mukminin dan 

muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yasrib, dan orang-orang yang 

mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.” 

1. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia 

yang lain. 

2. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, 

bahu-membahu membayar diat diantara mereka dan membayar 

tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 

mukminin. 

3. Bani „Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

4. Bani Sa‟idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

5. Bani al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

6. Bani J Syam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 
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7. Bani al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

8. Bani „Amr Ibn „Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-

membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil 

diantara mukminin. 

9. Bani al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

10. Bani al-„Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu 

membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku 

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

11. Sesungguhnya mukmin tidak boleh membiarkan orang yang berat 

menanggung utang diantara mereka, tetapi membantunya dengan 

baik dalam pembayaran tebusan atau diat. 

12. Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan 

sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan daripada-nya. 

13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang 

diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu cara dzalim, jahat, 

melakukan permusuhan atau kerusakan dikalangan mukminin. 

Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak 

dari salah seorang diantara mereka. 

14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya 

lantaran (membunuh) orang kafir, tidak boleh pula orang mukmin 

membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. 

15. Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka 

yang dekat. sesungguhnya mukmin itu saling membantu, tidak 

tergantung pada golongan lain. 

16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas 

pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi 

dan ditentang (olehnya). 

17. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh 

membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam 

suatu peperangan di jalan Allah. Kecuali atas dasar kesamaan dan 

keadilan diantara mereka. 

18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu 

satu sama lain. 
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19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuhan mukmin lainnya 

dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan 

bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. 

20. Orang musyrik (Yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa 

orang(musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan 

orang beriman. 

21. Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas 

perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela 

(menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam 

menghukumnya. 

22. Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam 

madinah ini, percaya kepada Allah dan hari akhir, untuk 

membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. 

Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal 

bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemungkaran 

Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan 

dan tebusan. 

23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut 

(ketentuan) Allah Azzah wa jalla dan (keputusan) Muhammad 

saw. 

24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam 

peperangan. 

25. Kaum Yahudi dan Bani „Awf dalam satu umat dengan mikminin. 

Bagi kamum Yahudi bagi mereka, dan bagi kaum muslimin bagi 

mereka. Juga (kebebasan itu berlaku) bagi sekutu-sekutu dari 

mereka sendiri, kecuali bagi orang zalim dan jahat. Hal demikian 

akan merusak diri dan keluarganya. 

26. Kaum Yahudi Bani Hajar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 

„Awf. 

27. Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 

'Auf. 

28. Kaum Yahudi Bani Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi 

Bani „Awf. 

29. Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi 

Bani „Awf. 

30. Kaum Yahudi Bani al Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 

„Awf. 

31. Kaum Yahudi Bani Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi 

Bani „Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya 

menimpa diri dan keluarganya. 

32. Suku Jafnah dari Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka 

(Bani Sa‟labah). 
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33. Bani Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Bani „Awf. 

Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan 

(khianat). 

34. Sekutu-sekutu Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Bani 

Sa‟labah). 

35. Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka 

(Yahudi). 

36. Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali 

seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut 

pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat 

(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan 

keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat 

membenarkan  (ketentuan) ini. 

37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin 

ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-

membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka 

saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari 

khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) 

sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

38. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam 

peperangan. 

39. Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga 

piagam ini. 

40. Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri 

penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 

41. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 

42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung 

piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan 

penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah “azza wa jalla dan 

(keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah saling 

memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 

43. Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (Makkah) 

dan juga bagi pendukung bagi mereka. 

44. Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi 

penyerang kota Yatsrib. 

45. Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka 

(pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan 

perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka 

diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi 

ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang 

yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan 

(kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya. 
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46. Kaum Yahudi al Aws sekutu dan diri mereka memilih hak dan 

kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dan 

perlakuan yang baik dan  penuh dari semua pendukung piagam ini. 

Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan 

(penghianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik 

isi piagam ini  

47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. 

Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah 

aman, kecuali orang-orang zalim dan khianat. Allah adalah 

penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad 

Rasulullah saw. 

Jika dilihat dari materi muatan konstitusi Madinah tersebut maka dapat dibagi 

dalam beberapa poin penting yakni: 

a. Pendukung konstitusi ini adalah masyarakat majemuk baik yang terdiri 

atas suku dan agama. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa berdirinya Konstitusi Madinah tidak 

terlepas dari sebuah eksistensi untuk menjaga solidaritas baik antar suku 

maupun agama. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ayat (1)  

UUD 1945 “negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk 

Republik” dan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa “cita-cita negara Indonesia memberikan keadilan dan 

kemakmuran”. Hal tersebut sejalan dengan (Pasal 17, 23, dan 42). 

b. Adanya kesamaan kedudukan bagi setiap warga negara  dalam teori 

hukum equality before the law sehingga memiliki kewajiban satu sama 

lain untuk bekerja sama serta memiliki hak dan kewajiban untuk saling 

melindungi dan saling membantu. Hal demikian sejalan Pasal 27 Ayat (1) 
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UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

c. Adanya jaminan perlindungan, kebebasan menjalankan agama serta 

pengakuan baik dari orang-orang muslim maupun non muslim. Hal 

tersebut sejalan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 “adanya jaminan 

kemerdekaan bagi setiap manusia dalam memeluk, beribadah, dan 

menjalankan agamanya masing-masing.” 

d. Adanya kesamaan hak dan kewajiban dalam mempertahankan harta, jiwa, 

dan negara terhadap kemungkinan yang mengganggu stabilitas negara. 

e. Adanya pusat pemerintahan dengan Madinah sebagai pusatnya. 

Sehingga jika dilihat dalam 47 isi muatan Konstitusi Madinah dengan prinsip 

negara modern memiliki kesamaan sebagaimana Muhammad sebagai kepala negara, 

serta adanya warga negara yang terdiri dari golongan, aliran, budaya dan agama yang 

dianutnya. 

Suyuti Pulungan sebagaimana yang dikutip Dahlan Thalib dkk menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa ahli yang memberikan nama berbeda dari kata Shahifah 

menjadi perjanjian (treaty), piagam (chapter), konstitusi (constitution).
145

  Hal 

demikian, jika ditelaah memang sama hal dengan perjanjian damai persahabatan 

tertulis dikarenakan nabi saw melakukan sebuah perjanjian kepada kaum Anshar dan 
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Muhajirin sebagai sesama muslim dan serta melakukan perjanjian dengan non 

muslim (Yahudi) serta orang-orang yang tunduk pada Konstitusi Madinah dalam 

mempertahankan kesatuan kota Madinah dari musuh. 

Walaupun beberapa sarjana hukum memberikan kesamaan terhadap konstitusi 

dengan undang-undang akan tetapi memberikan perbedaan terhadap konstitusi 

(constitution) dengan undang-undang (grondwet) dikarenakan bahwa konstitusi 

adalah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang 

merupakan bagian dari konstitusi yang hanya bersifat tertulis. Maka dari itu, C,F. 

Strong mengemukakan bahwa “tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis; 

demikian pula tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis.”
146

 Hal tersebut dalam 

perkembangan saat ini tidak memerlukan adanya perubahan konstitusi secara 

fundamental dan universal melainkan cukup dengan hal yang bersifat dasar (undang-

undang). 

Irfan Idris yang menyebutnya sebagai piagam politik yang mengemukakan 

bahwa piagam tersebut merupakan siasat Muhammad setelah hijrah ke Madinah. 

Sehingga dengan adanya piagam dari Nabi Muhammad saw dapat membina 

kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk baik secara politis.
147

 

Nilai penting dari Konstitusi Madinah masih sangat relevan sampai saat ini. 

Pertama, menempatkan sebagai asas sehingga menjadi kesatuan yang utuh baik 

secara sosial dan politik dalam Negara Madinah. Hal demikian pula tidak terlepas 
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dari negara Madinah yang majemuk. Kedua, menciptakan asas saling menghormati 

yang toleran sehingga terjamin setiap hak warga negara baik dalam bidang agama.
148

 

Terkait adanya perbedaan pendapat para ahli yang mengenai Shahifah yakni 

perjanjian, piagam, dan konstitusi. Dari segi perjanjian (treaty) adanya perjanjian 

antara Muhajirin dan Anshar dengan sekutunya bersama nabi. Dari segi piagam 

(charter) yakni sebuah dokumen yang berisi hak dan kewajiban warga Madinah serta 

kekuasaan nabi. Sedangkan, dari segi konstitusi (constitutional) terdapat prinsip yang 

bersifat fundamental. Artinya bahwa Shahifah tidak mencakup semua pengertian 

tersebut dan hanya sebuah dokumen perjanjian persahabatan terhadap Muhajirin, 

Anshar, dan Yahudi serta sekutunya bersama nabi.
149

  

Piagam Madinah sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan 

masyarakat memberikan isyarat tentang cita-cita sebagai perwujudan persatuan dan 

kesatuan semua golongan untuk hidup damai sebagai umat yang bermoral, 

menjunjung tinggi hukum, dan keadilan atas dasar iman dan taqwa.
150

 

Pendapat yang mengatakan bahwa Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai 

konstitusi karena sudah memiliki ciri-ciri yaitu; bentuk tertulis, menjadi sebuah dasar 

pemerintahan Madinah, adanya kedaulatan negara, prinsip pemerintahan bersifat 

fundamental, dan mengakui hak dan kewajiban warga masyarakat. 

                                                             
148

Irfan Idris, Islam dan Konstitusionalisme; Kontribusi Islam dalam Penyusunan UUD 

Indonesia Modern, h. 62-63. 
149

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, h. 46. 
150

Budiarti A. Rahman, Perlindungan Hukum dalam UUD 1945 Pasca Amandemen 

Perspektif Maqasid al-Syar‟iah, (Tesis, Makassar: Program Pascasarjanna Universitas Islam Negeri 

Alauddin, 2011), h. 124. 



102 
 

 
 

Walaupun ada ahli yang mengatakan bahwa Shahifah sama dengan konstitusi 

maka tidak dari penjelasan tersebut dapat tarik benang merah bahwa belum memiliki 

kesempurnaan agar dikatakan sebagai konstitusi dikarenakan belum memuat adanya 

pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga 

peradilan. Konstitusi Madinah dapat diberikan penghormatan setinggi-tingginya 

sebagai wadah inovasi saat ini dalam menciptakan masyarakat majemuk dalam 

mempersatukan kelompok demi kepentingan bersama. 

3. Ketatanegaraan modern 

Ciri khas dalam sistem ketatanegaraan modern di Indonesia secara khusus 

mengatur keorganisasian suatu negara disebut konstitusi. Steenbeck membagi tiga 

pokok materi muatan konstitusi sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam bukunya 

“Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” sebagai berikut:
151

 

a. Jaminan persamaan hak antara manusia. 

b. Adanya standarisasi dalam sistem susunan ketatanegaraan. 

c. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. 

Jika ditelusuri lebih lanjut terhadap negara-negara maka tidak ditemukan yang 

mengatasnamakan dirinya sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi karena pada 

dasarnya negara dan konstitusi merupakan satu kesatuan.Adanya sebuah konstitusi 

maka suatu negara dapat diketahui sistem pemerintahan dan kedaulatannya. Sebagai 
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contoh, Indonesia adalah bentuk pemerintahan republik, menganut kedaulatan rakyat 

bukan kedaulatan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. 

Bahwasanya dalam sebuah negara dijumpai terkait adanya suprastruktur dan 

infrastruktur politik. Dengan menggunakan trias politica dari Montesquieu adapun 

yang dimaksudkan dalam suprastruktur politik adalah lembaga eksekutif, lembaga 

legislatif, dan lembaga yudikatif. Namun, di negara tertentu dapat pula dijumpai 

lembaga lain seperti lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Lembaga Konsultatif (DPA), maupun lembaga inspektif (BPK). Sebaliknya dalam 

hal infrastruktur politik berisikan atas beberapa komponen seperti partai, golongan, 

alat komunitas politik yang keseluruhannya tidak terlepas dari kepentingan.
152

 

“Dalam rangka pembatasan kekuasaan dalam negara, maka harus ada aturan 

main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum yang dalam 

kehidupan bernegara dituangkan dalam sebuah konstitusi yang di dalamnya  

mengandung prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan 

dan pengakuan hak-hak asasi manusia.”
153

 

Dengan demikian, konstitusi di suatu negara modern dewasa ini, tidak hanya 

berisikan batas-batasan berupa aturan akan tetapi memformulasikan prinsip dan 

haluan negara hukum sehingga menjadikan landasan kebijakan yang mengikat oleh 

seluruh lembaga dan manusia dalam menjalankan pemerintahannya dalam suatu 

negara. 
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4. Islam dan ketatanegaraan modern 

Sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka muncul sebuah 

pertanyaan dasar adalah apakah islam mempunyai konsep atau prinsip-prinsip tentang 

ketatanegaraan modern. 

Islam secara tegas tidak memperkenalkan suatu bentuk negara monarki 

ataupun republik sebagaimana yang diperkenalkan nunia barat. Meskipun tidak 

memperkenalkan bentuk negara, namun hal paling terpenting adalah islam 

mengandung prinsip-prinsip negara modern seperti keadilan, persamaan, dan 

permusyawaratan. Hal demikian, menunjukan bahwa islam memiliki peranan penting 

terhadap suatu pembentukan negara modern yang demokratis. Sebagai contoh 

sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas bahwa adanya pengakuan 

Konstitusi Madinah sebagai konstitusi pertama telah diformulasikan dalam islam dan 

ketatanegaraan modern. Cakupan isi muatan tersebut selayaknya sebagai konstitusi 

modern. Untuk pertama kalinya dalam konstitusi itu disebutkan dasar-dasar 

masyarakat partisipatif dan egaliter. Ciri utama, pengakuan terhadap hak asasi 

manusia tanpa diskriminatif antara muslim dan yahudi.
154

 

N. Shiddiqi mengemukakan bahwa dalam Konstitusi Madinah Nabi saw telah 

mengubah dan membina watak masyarakat dengan ciri sebagai berikut:
155

 

a. mengutamakan dan memegang penuh prinsip kebebasan berpendapat. 
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b. Hal yang bersifat ubudiyah (jalan mendekatkan diri kepada Allah 

sekaligus jalan kesempurnaan manusia) diserahkan langsung kepada umat 

dalam hal kemasyarakatan (duniawi). 

Pemberian hidup oleh Tuhan untuk menciptakan suatu kemanfaatan bagi 

semua warga harus tetap memperhatikan hak-hak persamaan, dan hak-hak keadilan: 

a. Hak persamaan 

Hal tersebut sesuai firman Allah swt dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 

                   

                         

          

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami 

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui lagi maha 

mengenal.
156
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b. Hak keadilan 

Firman Allah swt QS. Al-Maidah/5: 8, yaitu: 

                

                        

                   

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
157

 

Penggunaan kata adil menurut Muhammad Alim itu bermakna sama 

apabila dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak. Sehingga,  adil 

merupakan bagian dari keadilan hukum (legal justice).
158

 Keadilan 

merupakan ajaran islam sehingga konsep keadilan tidak hanya dinyatakan 

dalam satu atau dua ayat. Kehormatan manusia dapat terwujud karena 
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adanya keadilan. Maka dari itu, sebagai realisasi dari ajaran islam yakni 

keadilan, maka setiap individu memiliki hak dalam meminta perlindungan 

kepada penguasa sah, begitu pula sebaliknya pemimpin harus memberi 

keamanan bagi setiap warganya. 

Munculnya Piagam Madinah menjadi sebuah tanda akan peradaban yang 

begitu maju utamanya sebagai naskah politik. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa 

siapa pun yang yang mempelajari maupun mengikuti kehidupan nabi (Piagam 

Madinah) tidak dapat dijadikan patokan terkait nilai keagamaannya serta kemampuan 

dalam mengolah politik dan administrasi yang merupakan hal luar biasa dalam 

sejarah kepemimpinan umat manusia.
159

 

Sehingga, Konstitusi Madinah sebagai konstitusi pertama yang mendahului 

konstitusi lain secara mendalam telah meletakkan dasar pengakuan hak asasi manusia 

utamanya dalam bidang politik sebagai dasar utama sistem ketatanegaraan modern. 

Konstitusi Madinah dalam terjemahan Bahasa Indonesia yakni Piagam Madinah. 

Namun, terkait Piagam Madinah sekiranya sebagai umat islam perlu adanya 

pengetahuan teks sehingga tidak hanya sekedar nama ataupun susunan dokumen 

sejarah yang tidak dapat diterjemahkan karena kesulitan linguistik seperti terdapat 

kata demi kata yang kurang populer ataupun susunan kalimat yang tidak terlalu 

lazim. 

                                                             
159

Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: University Of Press; 2018), h.  



108 
 

 
 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Presidensial  

1.  Pengertian sistem presidensial  

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemisahan antara pemegang 

kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif. Alan R. Ball dan B. Guy Peters 

dalam bukunya “Modern Politics and Government” mengemukakan president is not 

part of the legislature sehingga dapat dipahami bahwa jika dilihat dalam relasi kedua 

lembaga yakni eksekutif dan legislatif merupakan dua lembaga negara yang sejajar 

(the presidency and the legislature as two parallel structures). Karena menjadi 

seorang presiden tidak tergantung dari dukungan politik legislatif. Menurut Stefan 

dan Sach bahwa sistem presidential murni (pure presidentialism) merupakan sistem 

yang mutual independence karena pemilihan dilakukan secara langsung dalam 

menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
160

 

Menurut Austin Ranney dalam bukunya “Presidential Government” 

sebagaimana dikutip Hasyim Asy‟ari bahwa sistem pemerintahan presidensial adalah 

suatu sistem kekuasaan pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh seorang 

presiden yang dipilih untuk menjalankan secara konstitusional  independent dari 
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legislatif. Sedangkan Jimly Asshiddiqie membagi ciri umum sistem pemerintahan 

presidensial yakni:
161

 

a. Presiden membentuk kabinet pemerintahan dan kabinet tersebut 

bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen karena 

kekuasaan tertinggi berada pada presiden yang dipilih langsung oleh 

rakyat bukan pada parlemen. 

b. Antara kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ada pemisahan secara 

tegas karena merupakan satu kesatuan. 

c. Meskipun kekuasaan tertinggi berada pada presiden yang merupakan 

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak memiliki kewenangan 

dalam membubarkan parlemen. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Hasyim Asy‟ari terhadap pendapat Arend 

Lijphart dan Douglas V. Verney bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial 

memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan sistem presidensial sebagai 

berikut:
162

 

a. Lebih bersifat demokratis terhadap pengisian struktur jabatan 

pemerintahan karena dipilih langsung oleh rakyat. 
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110 
 

 
 

b. Memiliki masa jabatan tertentu sehingga sistem pemerintahan dapat stabil 

dibandingkan dengan parlementer yang hanya dapat dijatuhkan atau 

dibubarkan. 

c. Terdapat politik kontrol yang disebabkan adanya pemisahan kekuasaan 

antara pemerintah dan parlemen. 

Adapun kekurangannya sebagai berikut: 

a. Dibalik stabilitas politik, terdapat ancaman (deadlock) terhadap presiden 

dan parlemen terhadap pengambilan kebijakan politik yang mana dalam 

sistem presidensial tidak terdapat legalitas konstitusional dalam 

pembubaran parlemen atau kabinet. Berbeda dengan sistem parlementer 

yang dapat membubarkan parlemen karena memiliki hak konstitusional. 

b. Dengan adanya masa jabatan presiden, berdampak terhadap suatu kondisi 

antara pemimpin sebelum dan setelahnya. Sehingga, jika terjadi sesuatu 

kebutuhan mendesak dari program presiden sebelumnya maka akan susah 

dikarenakan presiden setelahnya juga memiliki program kerja sendiri 

sehingga sulit untuk menyesuaikan diri.  

c. Adanya prinsip the winner takes all memungkinkan munculnya 

popularisasi yang kuat dalam masyarakat, yang diawali dengan adanya 

pihak yang kalah dan pihak menang sehingga dalam sistem pemerintahan 

tidak menutup kemungkinan akan ada pembuahan. Sehingga the winner 

take all terhadap sistem presidensial memiliki nilai tersendiri dalam 



111 
 

 
 

memunculkan konflik yang disebabkan adanya pembelahan politik yang 

berkepanjangan dalam masyarakat. 

2. Sistem presidensial setelah amandemen UUD NRI 1945  

Pasca amandemen UUD 1945 lebih memperjelas dan mempertegas bahwa 

negara Republik Indonesia adalah negara berlandaskan atas hukum yang dulunya 

hanya berada pada penjelasan kini telah masuk menjadi bagian batang tubuh.
163

 

Adanya ketegasan terhadap konsep negara hukum menjadikan pemilihan umum 

dilakukan secara langsung. Sehingga, Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa 

dengan adanya pemilihan yang dilakukan secara langsung dan bebas menjadikan 

implementasi yang paling fundamental terhadap negara hukum.
164

 

Selain konsep negara, UUD 1945 pasca amandemen semakin memberikan 

kejelasan terhadap sistem pemerintahan yang digunakan yakni presidensial. Sehingga 

Sri Soemantri memberikan pandangan terhadap sistem pemerintahan pasca 

amandemen yakni: pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara 

langsung oleh rakyat. Kedua, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat 

melainkan setara dengan presiden. Sehingga, presiden tidak perlu lagi melakukan 

pertanggungjawaban kepada MPR.
165
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Reformasi sistem pemerintahan UUD 1945 pasca amandemen terhadap tiga 

lembaga kekuasaan, perlu adanya penjelasan terhadap lembaga tersebut sebagai 

berikut: 

a. Reformasi lembaga legislatif 

Terhadap kedaulatan setelah terjadi perubahan UUD telah berada ditangan 

rakyat dengan pelaksanaan menurut aturan perundang-undang.  Hal 

tersebut menempatkan MPR tidak lagi pemegang kekuasaan tertinggi 

yang tidak terbatas sebagaimana dahulu MPR memiliki kedudukan dalam 

mengubah dan menetapkan UUD, berwenang dalam melantik presiden 

dan wakil presiden, serta memiliki tugas dalam memberhentikan presiden 

dan wakil presiden. Adanya perubahan pada UUD 1945 telah mengubah 

pola pola dalam struktur parlemen itu sendiri yang mana semulanya MPR 

berisikan anggota DPR dan kelompok fungsional seperti militer. Sekarang 

hanya menyisakan DPR dan ditambah DPD. Sehingga ketiga kelompok 

tersebut setelah amandemen memiliki fungsi masing-masing. DPR sebagai 

perwakilan dari partai politik, DPD sebagai wakil kepentingan daerah, dan 

MPR sebagai pembuat konstitusi setelah amandemen telah mereformasi 

dan membatasi kekuasaannya sendiri.
166

 Saldi Isra berpendapat bahwa 

setelah adanya perubahan UUD 1945 telah menempatkan DPR yang 
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unggul.
167

 Keadaan demikian dibenarkan oleh Jimly Asshiddiqie terhadap 

DPR setelah amandemen UUD 1945 terhadap pengukuhan hegemoni 

dalam sistem trikameral. 

Denny Indrayana dalam karyanya yang berjudul (Negara Antara Ada dan 

Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan) memberikan penjelasan secara rinci 

dalam bentuk tabel agar mudah dipahami terhadap kedudukan, tugas, dan 

wewenang MPR sebelum dan setelah amandemen sebagai berikut: 
168

 

 

Peraturan Sebelum Amandemen Setelah  Amandemen 

Kedaulatan rakyat  Dipilih oleh MPR MPR tidak lagi 

penguasa tunggal akan 

tetapi dilaksanakan 

berdasarkan atas UUD 

Kedudukan Memiliki kekuasaan 

yang tak terbatas 

sekaligus lembaga 

tertinggi 

Hanya salah satu 

lembaga negara yang 

memiliki keterbatasan  

                                                             
167

Saldi Isra, “Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah 

Supremasi DPR”, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004. H.129. 
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Pemilihan presiden  Dipilih MPR Rakyat yang memilih 

secara langsung 

sedangkan MPR 

hanya melantik 

presiden dan wakil 

presiden 

GBHN Disusun MPR, presiden 

sebagai pelaksana dan 

bertanggungjawab 

kepada MPR 

Tidak memiliki 

kewenangan 

Perubahan konstitusi Diubah dan ditentukan 

oleh MPR 

Masih memiliki 

kewenangan akan 

tetapi prosedurnya 

telah diubah. 

Pemberhentian 

presiden 

Diberhentikan oleh 

MPR aturan ini secara 

eksplisit tidak diatur 

dalam UUD 

Secara eksplisit 

pemberhentian 

presiden yang 

dilakukan oleh MPR 

tertuang dalam UUD 
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Kekosongan kursi 

presiden 

Tidak memiliki 

konstitusional terhadap 

ini 

Jika terjadi 

kekosongan kekuasaan 

maka MPR dapat 

memilih presiden dan 

wakil presiden 

 

Sehingga dapat dipahami bahwa setelah amandemen memposisikan DPR 

sebagai posisi kuat di atas DPD. Hal demikian terlihat kewenangan DPD 

yang hanya bersifat terbatas pada daerah. 

Denny Indrayana mencermati UUD 1945 setelah amandemen memberikan 

pendapatnya bahwa DPR memiliki posisi supreme dibandingkan lembaga 

lain. Memiliki kedudukan DPR heavy daripada DPD yang ditandai dengan 

tugasnya sebagai penentu dan memberi persetujuan terhadap hal yang 

bersifat kenegaraan.
169

  

b. Reformasi lembaga eksekutif  

Eksekutif setelah amandemen lebih menempatkan posisi presiden kedalam 

bentuk yang lebih praktis dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan 

presiden setelah amandemen dikurangi haknya yang mana proses 

pembentukan undang-undang dikembalikan kepada DPR, tetapi hanya 
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dapat mengajukan dan membahas rancangan undang-undang.
170

 Selain itu 

presiden diberikan batas periodesasi secara tegas yang hanya dapat dipilih 

dalam dua kali periode
171

 dengan pemilihan dilakukan secara langsung 

oleh rakyat. 

Pemilihan yang dilakukan secara langsung lebih memberikan legitimasi 

secara jelas. Namun tidak berarti kekuasaan presiden tidak terbatas.
172

 

Sejalan dengan Giovanni Sartori bahwa sistem politik dapat dikatakan 

presidensial apabila presiden:
173

 

1) Dipilih langsung oleh rakyat. 

2) Parlemen tidak dapat menghapus mencabut selama masa jabatannya. 

3) Pemimpin pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya sendiri. 

Denny Indrayana kemudian memberikan pembagian sebagai berikut:
174

 

Aturan 

Sebelum 

Amandemen 

Sesudah Amandemen 

Individu atau Individu Individu 
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kelompok 

Status  Kepala eksekutif Kepala eksekutif 

Proses pemilihan Dipilih MPR  Secara langsung yang 

dipilih oleh rakyat 

Masa jabatan ● Tidak terbatas 

dapat dipilih 

setiap lima tahun 

● Tidak pasti, 

mudah 

diberhentikan 

● Terbatas selama 

dua kali  

● Pasti, tidak mudah 

diberhentikan 

Kekuasaan legislatif Memiliki kekuasaan 

yang lebih dominan 

dibandingkan DPR 

Memiliki kekuasaan 

yang dibagi secara 

bersama dengan DPR 

dan DPD 

Mengangkat dan 

memberhentikan 

pejabat-pejabat tinggi 

Tidak disebutkan 

secara jelas 

Terbatas 

Prosedur impeachment 

landasan hukum 

Terdapat secara umum 

banyak diatur dalam 

Diatur konstitusi 
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Tap MPR dan UUD 

1945 

Alasan Terkadang cenderung 

bersifat politisasi 

daripada bersifat legal 

Lebih bersifat kriminal 

seperti pemberhentian 

jika berkhianat 

Cabang yudisial Tidak dilibatkan 

dalam proses 

Adanya keterlibatan 

MK dalam menyelidiki, 

mengadili, dan 

memutuskan 

Syarat perolehan suara Terbilang cukup 

mudah apabila 

mencapai syarat 

minimal suara 

Lebih sulit 

mempersyaratkan 

keputusan DPR, MK, 

dan MPR. Hanya suara 

mayoritas mutlak DP, 

vonis bersalah di MK 

dan suara mayoritas 

lainnya di MPR lah 

yang meng-impeach 

seorang presiden 
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c. Reformasi lembaga yudikatif 

Sebagai negara hukum tentu memerlukan jaminan kekuasaan yudisial 

dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan keadilan yang 

berdasarkan UUD NRI 1945. 

Setelah amandemen reformasi yudisial terbagi atas dua yaitu:
175

 

1) Deklarasi negara yang berdasarkan atas hukum secara tegas diatur 

dalam Pasal UUD 1945. Secara eksplisit prinsip independensi 

kehakiman diatur dalam undang-undang. 

2) Struktur pada lembaga yudisial lebih komprehensif apabia 

dibandingkan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal tersebut 

ditandai dengan munculnya lembaga kehakiman selain Mahkamah 

Agung (MA) tetapi ada juga Mahkamah Konstitusi (MK) dan 

Mahkamah Yudisial (MY). 

Sehingga dengan adanya hal tersebut lebih memberikan kewenangan 

baru dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang. 

Bahkan secara praktis MK meraih reputasi dan independensi terhadap 

kekuasaannya. 

Dari pemaparan tersebut diatas telah dijelaskan bahwa dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia telah menjelaskan bagian kekuasaan negara baik 

terhadap bidang legislatif, bidang eksekutif, dan bidang yudikatif. 
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Struktur ketatanegaraan sebelum amandemen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Struktur ketatanegaraan setelah amandemen 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah amandemen bahwa sistem 

pemerintahan Indonesia yang memakai konsep trias politica dari Montesquieu yang 

secara implisit menerapkan pembagiannya yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

atau kehakiman. Namun akan tetapi selain ketiga lembaga negara tersebut dapat 

dilihat pada lembaga lain yakni kekuasaan eksaminatif. Sehingga penerapan trias 

politica tidak dijalankan secara murni sebagaimana yang telah dijelaskan. 

 

 

 

MPR 

UUD 1945 

DPA MA DPR BPK PRESIDENN 

UUD 1945 

PRESIDEN 

WAPRES 

BPK MPR KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DPD DPR MK MA KY 
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E. Teori Pemisahan Kekuasaan (Separation Of Power Theory) 

Aristoteles yang terkenal dan dijadikan salah satu rujukan terhadap teori 

ketatanegaraan klasik menjelaskan bahwa konsep negara hukum merupakan suatu ide 

hasil pemikiran yang dipertemukan dengan konsep rule of man.
176

 Philipus M 

Hadjon, Ciri negara hukum sesuai yang telah dikemukakan yakni (rule of law atau 

rechtsstaat) sebagai paham modern constitutional state.
177

 Adanya pembatasan 

terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara sehingga menjadikan ide terhadap 

konstitusional modern.
178

 Julius Stahl, pemisahan dan pembagian kekuasaan adalah 

salah satu elemen terpenting terhadap teori negara hukum Eropa Kontinental 

merupakan hal terpenting bagi Eropa Kontinental terhadap teori negara hukum..
179

  

Miriam Budiardjo mengemukakan dalam karyanya yang berjudul “Dasar-

Dasar Ilmu Politik” terhadap hal ihwal pembatasan kekuasaan terbagi atas 

pembatasan tegak lurus dan sederajat. Secara tegak lurus, pembagian kekuasaan 

pemerintahan negara terbagi berdasarkan tingkatannya. Secara sederajat, menurut 

fungsinya kekuasaan terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
180

 Pemisahan 

kekuasaan secara sederajat ini pertama kali digagas oleh John Locke dalam bukunya 

“Two Treatises of Civil Government” yang menjelaskan secara tegas pemisahan 
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kekuasaan dengan membagi tiga yakni legislatif power, executive power, dan 

federative power sebagai kekuasaan internasional.
181

  

Teori pemisahan kekuasaan dari John Locke kemudian dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh Baron de Montesquieu yang membagi menjadi tiga lembaga 

kekuasaan yang terpisah satu sama lain baik terhadap fungsi, tugas, maupun alat 

kelembagaan yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
182

 

Pemikiran ini kemudian dikenal dengan ajaran trias politica. 

Dari pemikiran tersebut banyak sarjana yang cara berpikirnya dipengaruhi 

oleh gagasan Montesquieu sehingga sangat sulit melepaskan diri dari pengertian 

bahwa dalam kelembagaan yang ada selalu berkaitan dengan pembagian kekuasaan 

alat kelembagaan tersebut yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Terhadap pemikiran John Locke dan Montesquieu terjadi beberapa perbedaan 

mendasar. Locke menyatukan yudikatif ke dalam eksekutif, sedangkan montesquieu 

memisahkan kekuasaan yudikatif untuk berdiri sendiri.
183

 Berbeda halnya dengan 

seorang sarjana Belanda Van Vollenhoven yang justru membagi lembaga kekuasaan 

menjadi empat fungsi yaitu regeling (pengaturan), bestuur (penyelenggara 

pemerintahan), rechtspraak (peradilan), dan politie (ketertiban atau keamanan). 

Kemudian dikenal dengan teori catur praja.
184
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Dari ketiga pendapat tersebut diatas bukan mempermasalahkan perbedaan 

cabang kekuasaan negara. Melainkan bagaimana hubungan antar lembaga dapat 

menjalankan kekuasaan di tengah realitas negara modern yang begitu kompleks.  

Bruce Ackerman dalam “The New Separation of Power” sebagaimana 

pemahaman Saldi Isra bahwa pemisahan kekuasaan terhadap konteks keIndonesiaan 

dipengaruhi doktrin separation of power dari pandangan Montesquieu. Montesquieu 

mengemukakan pendapatnya bahwa “when the legislative and the executive power 

are united in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no 

liberty”.
185

 

Montesquieu yang merupakan seorang pemikir yang telah mengemukakan 

pendapatnya baik dalam buku, majalah, maupun karya ilmiyah lainnya membuatnya 

terkenal sampai saat ini. Sehingga tidak dapat dielakkan lagi pendapat montesquieu 

memberikan pengaruh yang luas terhadap kekuasaan negara. Terhadap pembagian 

kekuasaan kelembagaan dimaknai terhadap pemisahan tanpa ada hubungan satu sama 

lain. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa konsep tersebut belum terlaksana 

secara murni, jauh dari kenyataan dan tidak realistis. Maka dari itu, jimly Asshiddiqie 

mengungkapkan: 

Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan 

lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga 

organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari 

ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa 

hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling  

                                                             
185

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, h. 40-41. 



124 
 

 
 

bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling 

mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.
186

 

Sehingga dari penjelasan dari Jimly Asshiddiqie tersebut dipahami bahwa 

konsep dasar yang dikemukakan oleh Montesquieu terhadap pembagian cabang 

kekuasaan negara terhadap tidak adanya hubungan satu sama lain. Maka dapat 

dipahami bahwa Montesquieu menghendaki pemisahan kekuasaan terhadap cabang-

cabang kekuasaan negara yang hanya mempunyai satu fungsi sehingga tidak terjadi 

rangkap jabatan terhadap fungsi kekuasaan lain. Secara ideal, fungsi pemisahan 

kekuasaan negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Montesquieu lebih 

menekankan terhadap eksklusivitas yang tidak membolehkan disentuh oleh cabang 

kekuasaan lain. 

Berbeda halnya dengan Lintje Anna Marpaung lebih tepat menggunakan 

pemisahan kekuasaan (division of power). 
187

 Namun, jika dicermati pendapat 

pemisahan kekuasaan (division of power) tidak jauh berbeda dengan separation of 

power yang mana tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang, yudikatif 

bertugas mengawasi undang-undang, dan eksekutif bertugas menjalankan undang-

undang sebagaimana kewenangannya. 

Jimly Asshiddiqie setelah membaca beberapa literatur terhadap adanya istilah 

perbedaan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan 

(division of power) menyimpulkan bahwa keduanya memiliki arti yang tidak jauh 
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berbeda.
188

 Mengutip perkataan O. Hood Phillips yang mengatakan the question 

whether the separation of power (the distribution of power of the various power of 

government among different organs) sehingga Jimly menyimpulkan pendapat Phillips 

bahwa kata separation of power dan distribution of power atau division of power  

dapat saja dipertukarkan tempatnya.
189

 

Apabila teori pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan lebih 

menekankan terhadap penjelas setiap posisi terhadap cabang kekuasaan sehingga 

dapat menekankan terhadap mekanisme perimbangan dan saling kontrol satu sama 

lain. Bagaimana pun checks and balance hanya dapat berjalan dan digunakan 

sepanjang memiliki konstitusional sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 

Islam juga memiliki pemikiran akan pentingnya pemisahan kekuasaan. Sebagaimana 

yang telah di paparkan sebelumnya dengan adanya Konstitusi Kadinah sebagai bukti, 

juga disyariatkan dalam suatu Surah Madaniyyah  yakni al-Quran Surah al-Hadid 

ayat 25;  
ًْزَلٌْاَ هَعهَُنُ الْكِتٰبَ وَالْوِيْزَاىَ لِيقَىُْمَ الٌَّاسُ باِلْقِسْطِِۚ  تِ وَاَ ٌٰ َِ بأَسٌْ لقَدَْ ارَْسَلٌْاَ رُسُلٌَاَ باِلْبيَِّ ًْزَلٌْاَ الْحَدِيْدَ فيِْ َ وَا

هٌَاَفعُِ لِلٌَّاسِ وَلِيعَْلنََ اٰللُّ  وَ باِلْييَْبِ  اِىَّ اٰللَّ وىَِ ٌع زَزِيْزشَدِيْدٌ وَّ وٍ وَرُسُلَ ٌْرُهُ  ࣖ  ٌ  هَيْ يَّ

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang 

nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar 

manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai 

kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui 
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siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) 

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
190

 

Muhammad Alim mengemukakan berdasarkan ayat di atas bahwa Rasulullah 

yang diberikan tugas oleh Allah melambangkan eksekutif, kitab melambangkan 

sebagai undang-undang atau legislatif, dan laporan posisi yang melambangkan 

peradilan atau yudikatif.
191

 Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa Rasulullah 

Muhammad saw yang diakui sebagai pemimpin tertinggi (eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif). Meskipun belum mengenal teori pemisahan kekuasaan sebagaimana saat 

ini akan tetapi di masa beliau telah membagi pendelegasian tugas bidang eksekutif 

dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap mampu dan cakap. 

Pemerintahan Nabi Muhammad saw selama berada di Madinah pun 

mengangkat beberapa sahabat dalam mengembang amanah untuk membantu beliau 

seperti mengangkat pengelola zakat, hakim, dan sekertaris. Begitu Pula pemerintahan 

tingkat daerah maupun provinsi nabi pun mengangkat seperti wali, qadhi, dan amil 

dengan tugas yang telah diamanahkan. Negara Madinah pada masa rasulullah terdiri 

beberapa provinsi seperti Tayma, Mekkah, Yaman, dan negara arab lainnya. Pejabat-

pejabat yang telah diangkat tersebut masing-masing menjalankan tugas dan 

kewenangannya. Namun, berbeda dengan qadhi atau hakim yang memiliki sifat 

independen secara penuh dalam memutuskan perkara dikarenakan keberadaan hakim 

memiliki posisi sejajar dengan wali. Pengangkatan hakim yang dilakukan langsung 
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oleh Nabi Muhammad saw menunjuk Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal yang 

bertugas di provinsi yang berbeda.
192

 

Pemisahan kekuasaan secara horizontal baru dilaksanaka pada masa 

kepemimpinan oleh Umar bin Khattab, dalam pemecahan kekuasaanya beliau 

memberi masukan agar kekuasaan kehakiman atay yudikatif diangkat dan diberi gelar 

dengan sebutan qadhi. Pengangkatan para qadi memiliki sifat independen dengan 

berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Muhammad saw. 

F. Teori Penafsiran Kekuasaan (The Theory Of The Constitutional 

Interpretation) 

1. Konsep penafsiran konstitusi 

Constitutional interpretation atau dikenal dengan penafsiran konstitusi 

sebagaimana Albert H.Y Chen yang merupakan guru besar Fakultas Hukum 

Universitas Hong Kong yang lebih menggunakan istilah constitutional interpretation 

yang dibedakan dari interpretation of statutes. Penafsiran konstitusi merupakan 

interpretation of the basic law atau suatu ketentuan peraturan undang-undang dasar 

dalam konstitusi. Sehingga, penafsiran konstitusi tidak pernah terlepas dari judicial 

review. Chan berpendapat bahwa “the American experience demonstrates that 

constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the 

constitutionality of governmental action, particularly legislative enactments. Such 
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judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v 

Madison (1803)”.
193

 

Penafsiran yang dimaksudkan merupakan suatu cara agar menemukan hukum 

(rechtsvinding) sebagaimana yang digunakan pada Konstitusi Madinah dalam 

prakteknya. Adapun kegunaan dalam metode penafsiran ini agar supaya tidak 

menimbulkan penafsiran-penafsiran baru yang disebabkan peraturan perundang-

undangan disusun tidak begitu jelas. Montesquieu mengajukan kriteria penyusunan 

perundang-undangan (termasuk konstitusi) sebagai berikut:
194

 

1. Penyampain gaya bicara harusnya sederhana dan padat. Ini menandakan 

bahwa tidak memerlukan banyak retorika karena hanya lah mubazir sehingga 

ungkapan yang digunakan hanya bersifat kebesaran (grandiose). Maksud dari 

ungkapan tersebut bahwa harus bersifat mutlak dan tidak bersifat nisbi 

sehingga hasil dari ungkapan tidak memunculkan banyak perspektif dari 

setiap individu. 

2. Peraturan yang terbentuk harusnya memiliki batas yang aktual sehingga jauh 

dari anggapan-anggapan dan perbandingan kata. 

3. Peraturan perundang-undangan hendaknya menggunakan bahasa yang 

sederhana bukan latihan mengolah logika karena penggunaannya bukan hanya 

pada golongan tinggi tapi juga golongan menengah dan orang-orang biasa.  
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4. Adanya pengecualian, pembatasan atau modifikasi tidak dibenarkan untuk 

mengubah permasalahan pokok, kecuali hal yang bersifat urgent. 

5. Tidak boleh mengandung banyak pendapat karena bahayanya jika tidak rinci 

yakni dapat menimbulkan pertentangan pendapat. 

6. Memerlukan memikirkan secara matang dan praktis karena memiliki sangkut 

paut dengan penalaran dan keadilan juga ia nature des choices. Peraturan-

peraturan yang tidak kuat (lemah) berefek pada rendahnya nilai keadilan 

sehingga peraturan perundang-undangan yang diciptakan kehilangan 

powernya dan bahkan membawa bangsa ke jurang kehancuran. 

Satjipto Rahardjo kembali menyampaikan pendapatnya bahwa konstitusi atau 

undang-undang dasar memiliki sifat otoritatif yang melekat pada setiap rumusan 

peraturan-peraturan. Litera scripta atau peraturan tertulis merupakan sebagian bentuk 

ide atau pikiran dalam menciptakan peraturan. Adanya hasil pikiran berupa peraturan 

tersebut dianggap sebagai semangat. Semangat tersebut dalam hukum tertulis atau 

undang-undang dasar merupakan suatu keharusan yang melekat khusus. Kekuasaan 

yang memiliki hak dalam menginterpretasikan ide tersebut adalah lembaga peradilan. 

Usaha tersebut untuk mencapai kepastian hukum melalui peraturan perundang-

undangan.
195

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang 

mengemukakan bahwa interpretasi merupakan sebuah usaha dalam penemuan hukum 
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dalam memberi interpretasi terhadap teks perundang-undangan agar sejalan dengan 

realita masyarakat. Hakim dalam memberikan penafsiran merupakan penjelas 

terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret sehingga diterima oleh 

masyarakat. Adanya metode ini sebagai alat terhadap pemaknaan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan tersebut dalam penggunaannya secara nyata 

diberikan pembenaran demi kepentingan metode itu sendiri.
196

 Belanda dan negara-

negara lain sebagai penganut Eropa Kontinental melihat penemuan hukum 

(rechtsvinding) sebagai aliran pemikiran terhadap teori hukum yang menyamakan 

hukum sebagai undang-undang. Penemuan hukum dalam aliran teori hukum 

begriffsjurisprudenz seperti abad kesembilan yang dianut Jerman seharusnya 

memiliki gagasan yang bersifat logika.
197

 

Penafsiran atau interpretasi dalam ilmu hukum dan konstitusi merupakan 

suatu gagasan hukum yang tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwanya. Perihal 

dalam penemuan hukum merupakan penghubungan secara konkret terhadap produk 

pembentukan hukum. Pada dasarnya penemuan hukum merupakan suatu putusan 

yang bersifat yuridis sehingga berlaku secara nyata dan langsung bagi individu. 

Penemuan hukum tersebut menurut Meuwissen merupakan gambaran dari hukum itu 

sendiri.
198

  

                                                             
196

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti; 1993), h. 13. 
197

J.A. Pontier, dalam B. Arief Sidharta, Penemuan Hukum, (Bandung: Jendela Mas Pustaka; 

2008), h. 73-74. 
198

B Arief Sidharta, (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, 

Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama;2008), h. 11. 



131 
 

 
 

Arif Sidharta membagi dua teori penemuan hukum yaitu; (1) hukum yang 

bersifat heterogen, terjadi karena hakim yang merupakan pemutus suatu perkara 

memiliki keterikatan terhadap kaidah hukum yang telah ditangani. Prinsip dasar 

terhadap isi dapat diterapkan secara objektif dalam arti penerapannya dapat berbeda 

tiap individu, (2) hukum yang bersifat otonom, merujuk pada peran pendapat atau 

sumbangsih hakim hal ini mengartikan bahwa hakim memiliki kontribusi pemikiran 

terhadap hukum. Masukan pemikiran oleh hakim dapat berupa interpretasi terhadap 

penemuan hukum logistik sehingga hasil sumbangsih pemikiran berkenaan dengan 

tujuan dan fungsi kaidah hukum, kepentingan-kepentingan yang seharusnya 

dilindungi oleh kaidah hukum tersebut, dan hasil pemikiran dapat melindungi tujuan 

tertinggi bagi kaidah hukum sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat secara keseluruhan.
199

 

Sejarah islam juga memperlihatkan fluktuasi penerapan varian model 

konstitusi. Sebagai umat muslim puncak konstitusi tertinggi yang berada pada al-

Quran dan putusan-putusan Nabi saw. Para fuqaha menjelaskan bahwa instrument 

interpretative yakni qiyas (penalaran logis), ijma (konsensus atau kesepakatan), 

maslahah mursalah dan lainnya.
200

 Para instrument interpretative tersebutkan dalam 

konteks saat ini yang memiliki wewenang dalam melakukan penafsiran atau 

menjelaskan hal-hal yang perlu dalam penerapan peraturan. Teori hukum seperti 

ijma, qiyas dan maslahah mursalah ini memiliki kontribusi besar dalam perumusan 
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konstitusi karena kehadirannya sebagai pengarah agar tidak bertentangan dengan ruh 

syariat. 

2. Macam-macam penafsiran hukum konstitusi 

Uraian macam-macam penafsiran hukum berikut pada dasarnya bukanlah 

menjadi acuan dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melainkan hanya 

sebagai penjelasan terhadap putusan-putusan hakim.  

Fitzgerald mengemukakan secara garis besar interpretasi penafsiran hukum 

sebagaimana yang dikutip Satjipto Rahardjo sebagai berikut:
201

 

a. Interpretasi harfiah 

Interpretasi harfiah adalah penggunaan kalimat-kalimat dalam melakukan 

penafsiran terhadap suatu peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

interpretasi ini masih dalam lingkup litera legis. 

b. Interpretasi fungsional 

Interpretasi ini sering juga disebut sebagai interpretasi bebas. Hal tersebut 

dikatakan bebas karena tidak adanya ikatan secara keseluruhan baik dalam 

bentuk kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). Sehingga untuk 

memahami sebuah aturan interpretasi ini menggunakan pihak lain sebagai 

penafsir agar hasil yang didapatkan memberi kejelasan yang memuaskan. 

Achmad Ali membedakan metode interpretasi yang secara seharusnya dipakai 

oleh hakim (pengadilan) di Indonesia sebagai berikut:
202
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a. Metode pencocokan terhadap unsur pasal dengan keadaan konkret 

b. Penafsiran makna undang-undang secara bahasa, kata, bunyi, dan kalimat 

c. Penafsiran berdasarkan sejarah 

d. Interpretasi logis 

e. Interpretasi sosial 

f. Interpretasi perbandingan 

g. Interpretasi antisipatif 

h. Interpretasi yang membatasi pasal dalam undang-undang 

i. Interpretasi yang melampaui batas 

Berikut penjelasannya: 

a. Metode subsumptive 

Metode subsumptif ini adalah hakim harus menerapkan suatu teks 

undang-undang terhadap kasus in-konkreto, dengan belum memasuki taraf 

penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan 

silogisme. Sebagai contoh, seorang hakim yang mengadili perkara pidana, 

dimana penuntut umum mendakwa pelaku pencurian sebagaimana yang 
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diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH 

Pidana) yang harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: 

1. Mengambil suatu barang. 

2. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 

3. Adanya maksud untuk memiliki. 

4. Secara melawan hukum. 

Dari unsur-unsur tersebut, tidak terdapat penjelasan dalam Pasal 362 KUH 

Pidana. Namun, dapat diketahui pengertian masing-masing unsur dari 

doktrin (pendapat para pakar hukum) maupun dari yurisprudensi (putusan 

hakim terdahulu yang diikuti oleh putusan hakim sesudahnya) dalam 

sistem Anglo Saxon dinamakan preseden. Apabila dalam putusan hakim 

atau yurisprudensi sama dengan putusan sebelumnya. Maka hakim dalam 

hal ini hanya mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam pasal a quo yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat secara konkret. 

Sehingga, metode subsumptif merupakan metode pencocokan terhadap 

unsur yang terdapat dalam undang-undang. 

Selaras dalam hal tersebut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:
203

 

“.... sistem yang kita anut, yang bertujuan merealisasi pokok 

pikiran tersebut di atas dengan mengikat hakim pada peraturan 

perundang-undangan.dalam sistem ini hakim berpikir secara 

deduktif; hakim harus mengabstrahir peristiwanya, sebaliknya 
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peraturannya harus dikonkretisirnya, yang merupakan ciri khas 

secara berpikir menurut sistem ini adalah subsumptie, yaitu 

memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundang-

undangan.” 

Sehingga dari penjelasan metode di atas dapat dipahami bahwa hakim 

yang mendapat wewenang sebagai penafsir, memerlukan adanya 

penafsiran interpretasinya terhadap suatu teks undang-undang, sehingga 

seorang hakim memerlukan pemahaman hukum yang baik, aliran 

pemikiran, serta penggalian hukum. 

b. Interpretasi gramatikal 

Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran yang mengarahkan pada 

suatu makna teks sebagai suatu aturan hukum yang terdapat di dalamnya. 

Penafsiran ini mengarahkan dari penggunaan bahasa sehari-hari kebahasa 

yang sudah baku atau dibakukan atau makna teknis yuridis.
204

 Sehingga 

jika dilihal dari penjelasan Visser Hoft terhadap penafsiran gramatikal 

tersebut sangatlah penting terhadap penafsiran teks undang-undang secara 

harfiah. Akan tetapi pernafsiran tersebut masih belum cukup apabila suatu 

norma yang hedak ditafsirka sudah menjadi perdebatan. 

Penafsiran ini sering pula disebut sebagai penafsiran objektif yang 

merupakan metode yang paling mudah dan sederhana dalam menguraikan 

bahasa, kata, dan bunyi untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-

undangan. penafsiran ini dapat dikatakan hanya memiliki sedikit 
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perbedaan terhadap hanya sekedar membaca undang-undang. Sehingga 

ketentuan peraturan perundang-undangan diartikan hanya bersifat umum 

dalam kehidupan sehari-hari sosial masyarakat. Namun perlu dipahami 

pula bahwa adanya interpretasi yang erat kaitannya penggunaan kata-kata 

tidak membatasi hakim dalam menyampaikan interpretasinya terhadap 

undang-undang yang bersifat logis. Secara contextualism penggunaan 

metode ini terbagi atas tiga penafsiran yaitu:
205

 

1) Noscitur a socis yaitu penyampaian yang hanya dapat dinilai dari 

kelompok-kelompoknya. 

2) Ejusdem generis, mempunyai makna of the same class. Suatu 

pendapat yang hanya dipakai dalam kelomponya sendiri. 

3) Expressum facit cessare tacitum, bahwa penggunaan kata yang 

tercantum dalam undang-undang harus tegas dan bebas dari 

pandangan terkait penggunaan kata yang tepat. Sebagai contoh apabila 

dalam suatu peraturan menyebutkan terkait pekerja maka orang-orang 

dalam tafsiran peraturan tersebut mencakup semua orang. 

Pitlo sebagaimana yang dikutip Achmad Ali bahwa interpretasi gramatikal 

berarti kita harus mengambil suatu teks berdasarkan atas bunyi kata-

katanya, yang secara tak sadar terbatas pada suatu yang terjadi secara 
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otomatis pada saat membaca. Sehingga terdapat berbagai arti dalam 

bahasa hukum yakni pergaulan.
206

 

Interpretasi gramatikal ini pada zaman dahulu memang lebih 

diprioritaskan dibandingkan dengan interpretasi yang lain. Akan tetapi, 

pada saat zaman sekarang sudah tidak lagi, dikarenakan saat ini semua 

jenis penafsiran terhadap suatu peraturan memiliki posisi sama antara 

yang lainnya hanya kebutuhan dan kasus yang membedakan. Sehingga 

penggunaan penafsiran tidak memiliki prioritas tertinggi hanya saja 

penggunaannya bersifat kasuistis.
207

 

c. Interpretasi historis 

Penafsiran histori ini juga dinamakan sebagai penafsiran original, yaitu 

bentuk penafsiran yang berlandaskan atas sejarah terhadap peraturan yang 

dimulai terkait bentuk, bahasan, adopsi, dan pembentukannya atau 

kewenangan pejabat yang menandatangani. Sehingga terhadap interpretasi 

ini maka original intent yang yang perlu digunakan dalam menafsirkan 

norma-norma hukum konstitusi. Anthony Mason mengungkapkan bahwa 

diantara banyaknya penafsiran yang ada, hanya penafsiran ini yang dapat 

dikatakan sesuai dengan pengertian teks asli terhadap suatu konstitusi. 
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Jadi untuk mendapatkan kejelasan yang berkaitan teks, konteks, dan 

struktur sosial maka digunakan interpretasi ini. 

Prof. Paul Scholten berpendapat sebagaimana yang dikutip Achmad Ali 

tentang interpretasi historis bahwa:
208

 

“akan tetapi kadang-kadang dikatakan orang, apakah 

penyelidikan historis, persoalan bagaimana sesuatu itu terjadi, 

tidak harus dipisahkan secara tajam dari penyelidikan mengenai 

apa yang berlalu, apa yang seharusnya berlaku? Tuntunan 

penisahan ini adalah akibat dari pemisahan oleh Kant antara apa 

yang ada (sain) dan apa yang seharusnya (sollen) yang pertama 

dapat dikenal dari penyelidikan empiris, yang kedua tidak dapat 

dicapai dengan penyidikan empiris itu. Mengenai pemisahan itu 

saya berharap memberi suatu catatan dibawah ini, akan tetapi 

disini sudah dapat dinyatakan, bahwa apabila orang akan 

menyebut ilmu hukum adalh ilmu norma-norma, hukum adalah 

suatu sistem tentang apa yang seharusnya, maka dengan itu 

orang harus selalu menginsyafi, bahwa apa yang seharusnya ini 

terikat kepada kenyataan-kenyataan yang dapat dikenal secara 

historis, kepada keputusan pembentuk undang-undang atau 

hakim, penerapannya dalam hidup bersama. Penelitian historis 

dan yuridis pasti dapat dibedakan, akan tetapi yang satu tidak 

mungkin ada tanpa yang lain. Penerapan yuridis dari makna dan 

arti dari peraturan-peraturan hukum juga tidak dapat dengan 

mendahuluinya maupun dengan keadaan yang ada pada waktu 

yang sama. Norma-norma hukum tidaklah ada diatas atau di luar 

waktu seperti norma-norma logika, melainkan ditetapkan secara 

historis. Interpretasi hukum yang sebenarnya, yaitu penafsiran 

menurut asalnya adalah sebagian dari tugas ilmu hukum.” 

Pemaknaan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat pula dimaknai 

dengan cara melakukan penelitian histori terhadap pembentukan peraturan 
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perundang-undangan. Setelah gramatikal menyusul pula penafsiran 

historis. Penafsiran historis terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu:
209

 

1) Penafsiran menurut sejarah undang-undang (wet historisch) 

Interpretasi ini merupakan melihat maksud dari undang-undang dari si 

pembuat undang-undang terhadap apa yang melatar belakangi 

pembuatan undang-undang dibentuk dahulu. Sehingga terkait dalam 

metode ini, maka si pembuat undang-undang yang memiliki 

wewenang dalam menentukan suatu undang-undang. Sehingga terkait 

interpretasi sejarah undang-undang hanya dapat diperoleh dari sumber 

surat pada saat pembahasan legislatif pada saat proses pembuatan. 

2) Penafsiran menurut sejarah hukum (rechts historisch) 

Penggunaan metode ini dapat dilakukan untuk mengetahui secara 

keseluruhan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dalam 

konteks sejarah hukum. 

d. penafsiran sistematis 

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri 

sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. 

Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem 

perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari 
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keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan 

dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau 

interpretasi logis.
210

  

Pitlo mengemukakan sebagaimana yang dikutip Achmad Ali bahwa 

terhadap metode interpretasi sistematik ini memiliki kelemahan yakni 

perlu dicurigai jika hanya ia yang digunakan. Hal tersebut memberikan 

efek bahaya yang tidak hanya sekedar khayalan. Suatu kegiatan yang 

dianggap mengasyikkan bagi cendekiawan dalam mencari sintese, hingga 

para akhirnya berujung pada saling mengaitkan, munculnya perkiraan 

tanpa adanya kedalaman hubungan. Sehingga, hasil pemikiran menjadi 

sempit.
211

 

e. Penafsiran sosiologis atau teleologis 

Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah apabila makna undang-

undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan 

interpretasi sosiologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah 

usang atau sudah tidak sesuai lagi, dapat diterapkan pada peristiwa, 

hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini,  tidak mempedulikan 

apakah hal itu pada waktu diundangkannya undang-undang itu dikel atau 
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tidak. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan 

hukum baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.
212

 

Terhadap interpretasi sosiologis ini telah sesuai sebagaimana pandangan 

Salmon yang dikutip Achmad Ali dalam Soerjono Soekanto “Antropologi 

Hukum” yang menjelaskan bahwa: 

“hukum mencakup aturan-aturan dengan nama keadilan, 

ditegakkan oleh lembaga-lembaga pengadilan negara. Secara 

lebih tegas lagi Salmon menyatakan bahwa hukum terdiri dari 

prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh negara melalui pejabat-

pejabat peradilan dengan mempergunakan kekuatan fisik untuk 

mencapai keadilan (walaupun kemungkinan tetap ada bahwa 

tujuan tersebut tidak tercapai)”.
213

 

Sehingga dapat dilihat bahwa Salmond memberikan pendapatnya terhadap 

pentingnya sebuah lembaga pengadilan. Hukum merupakan aturan-aturan 

yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan. Sehingga tidak ada 

pengadilan yang ditetapkan bukan berdasarkan atas hukum.  

f. Interpretasi komparatif 

Interpretasi komparatif adalah metode penggunaan penafsiran dengan 

melakukan perbandingan antara aturan hukum yang lainnya. Adapun 

tujuan digunakannya penafsiran ini agar supaya hakim mendapatkan 

kejelasan dalam melakukan pemaknaan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. penggunaan yang dimaksudkan dalam penafsiran 

ini yakni melakukan perbandingan terhadap penerapan asas-asas hukum 
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(rechtsbeginselen) terhadap peraturan hukum yang lainnya (rechtsregel) 

selain melakukan perbandingan dengan historis pembuatan hukumnya. 

g. Interpretasi futuristik 

Penafsiran ini  sering dikenal dengan metode penemuan hukum yakni 

usaha untuk memberikan penafsiran terhadap peraturan perundang-

undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi ini 

menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (ius constitutum) 

dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai 

kekuatan hukum (ius constituendum). Misalnya, suatu rancangan undang-

undang yang masih dalam proses pengundangan , tetapi yang sudah pasti 

akan diundangkan (dugaan politisi). 

h. Penafsiran restriktif 

Penggunaan penafsiran ini yaitu memberikan pembatasan. Contohnya 

secara gramatikal, tetangga menurut Pasal 666 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa seorang penyewa pun termasuk tetangga. Jika diterapkan 

penafsiran ini maka seorang penyewa yang berada di samping rumah tidak 

termasuk sebagai tetangga. 

i. Penafsiran ekstensif 

Penafsiran ekstensif merupakan metode penafsiran yang terlalu luas 

sehingga melebihi penafsiran secara gramatikal. Namun, metode 
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interpretasi ekstensif ini terhadap hukum pidana terbagi atas dua bagian 

yang berbeda yakni:
214

 

1) Penafsiran ekstensif memiliki kesamaan dengan analogi. Sehingga 

interpretasi ini dilarang penggunaannya dalam permasalahan pidana 

dikarenakan melanggar asas legalitas. 

2) Penafsiran ekstensif tidak memiliki kesamaan dengan perumpamaan  

atau berbeda. 

Scholten merupakan orang yang pertama penggagas dan menjadi penganut 

terhadap interpretasi ini menuliskan bahwa: 

“baik dalam hal tafsiran ekstensif, maupun dalam analogi, 

dasarnya adalah sama. Yaitu dicoba untuk mengemukakan 

norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum) atau lebih abstrak 

dari norma yang ada, dan dari ini lalu diredusir menjadi aturan 

yang baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada) 

antara keduanya itu hanya ada perbedaan gradual saja.”
215

 

Setiap jenis interpretasi, apabila ingin diterapkan secara ekstrim, tunggal dan 

kaku. Maka dapat menimbulkan sebuah kelemahan sebagai berikut:
216

 

a. Interpretasi gramatikal yang diguakan secara berlebihan akan menuju pada 

kedudukan secara harfiah terhadap teks undang-undang. 
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b. Interpretasi sistematis yang terlalu berat aksentuasinya dapat menuju pada 

konstruksi berpikir yang lemah, yang jauh menyimpan dari kehidupan 

nyata. 

c. Interpretasi histori dapat menggunakan masa kini hanya sebagai 

pelengkap masa lalu dan tidak lagi memperhatikan perkembangan lebih 

lanjut masa depan. 

d. Interpretasi sosiologis dapat menimbulkan risiko penyerahan diri pada 

pertimbangan yang terlalu diarahkan khususnya pada penyelesaian 

peristiwa yang diajukan padanya. 

Maka dari itu, penafsiran ini dapat digunakan oleh seorang hakim dalam 

melakukan penafsiran teks undang-undang terhadap kasus yang diadilinya yang 

bersifat konkret, sehingga relevan terhadap kasus yang dihadapi. Terlepas dari hal 

tersebut, hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu memperhatikan nilai 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. 

G. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia  

Proses pemilu di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 

1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan yang dimaksudkan harus selalu 

berpegang kepada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan pemilihan 

umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
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Pemilihan presiden di Indonesia dalam sejarah telah dilaksanakan beberapa 

kali. Pelaksanaan di mulai pada era Orde Lama tahun 1955, Orde Baru dilaksanakan 

sebanyak enam kali mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,dan 1997, pada masa 

Orde Reformasi mulai pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Oleh karena itu, 

Pengisian jabatan presiden telah diisi oleh beberapa mulai dari presiden Soekarno, 

Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden 

Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan saat ini diisi 

oleh Presiden Joko Widodo. 

Pemilihan presiden pertama kali dilaksanakan oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dicanangkan sebagai Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan atas Aturan 

Peralihan Pasal III UUD NRI 1945 adapun hasil keputusan PPKI menunjuk Soekarno 

dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
217

 

Semenjak Soekarno dan Mohammad Hatta terpilih secara aklamasi pada 18 

Agustus 1945 oleh PPKI dalam sejarahnya tidak pernah dilakukan pemilihan presiden 

dan wakil presiden sampai 27 Desember 1949. Pemilihan baru terlaksana pada saat 

diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), namun Soekarno dan 

Mohammad Hatta kembali terpilih secara aklamasi. 

Pemilihan presiden oleh MPR pertama kali dilaksanakan pada masa Orde 

Baru pada tahun 1971 dengan memilih Soeharto sebagai presiden secara aklamasi. 

Terpilihnya Soeharto sebagai calon tunggal tidak terlepas dari ketetapan MPR Nomor 
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2 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut 

terus berlanjut sampai pemilihan pada tahun 1998 dimana MPR memilih Soekarno 

tanpa pemungutan kembali sebagai presiden.
218

 

Setelah Soeharto menyatakan mengundurkan diri jabatan presiden diisi 

langsung oleh wakilnya yakni B.J. Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD NRI 1945 yang 

menyatakan “jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis 

waktunya”. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sesungguhnya 

baru terlaksana pada tahun 1999 dengan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil 

Presiden Megawati Soekarno Putri oleh MPR berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 

1945. 

Presiden selanjutnya yakni Megawati Soekarno Putri yang dipilih oleh MPR 

atas dasar Pasal 8 UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan “jika 

presiden mangkat, berhenti, atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam masa 

jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya”. 

Mahmuzar yang dikutip oleh Marwono dalam aturan penggantian presiden tersebut 

tidak ada yang mengatur tentang “diberhentikan” oleh MPR yang mana jika dipahami 
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konotasi dari diberhentikan itu berdasarkan atas kemauan orang lain, yang berbeda 

dengan kata berhenti.
219

 

Ketentuan pada pemilihan presiden dan wakil presiden setelah amandemen 

telah mengalami perubahan, yang semulanya presiden dan wakil presiden dipilih oleh 

MPR kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Perubahan 

tersebut sejalan dengan kesepakatan MPR.
220

 Pasal 6A UUD NRI 1945 menempatkan 

keterpilihan presiden dan wakil presiden berasal dari suara terbanyak. 

H. Partisipasi Pemilih Dan Perilaku Pemilih Dalam Pemilu  

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam kegiatan 

politik dalam menentukan kebijakan publik. Hasyim Asy‟ari membedakan partisipasi 

politik menjadi dua bagian. Pertama, partisipasi konvensional (conventional 

participation) seperti keterlibatan warga negara terhadap partai politik, keikutsertaan 

dalam pemilu, ikut mempengaruhi proses perumusan kebijakan melalui media massa, 

dan ikut menyalurkan aspirasi melalui lembaga perwakilan. Kedua, partisipasi tidak 

konvensional (unconventional participation) seperti demonstrasi, mogok, 

pemberontakan, huru-hara, dan segala kegiatan politik yang menggunakan kekerasan. 
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Hal demikian terjadi dikarenakan mekanisme partai politik tidak berjalan secara 

normal dan lembaga-lembaga tidak menjalankan perannya secara baik.
221

  

Jeffrey M. Paige dalam bukunya “Political Orientation And Riot 

Participation” sebagaimana dikutip Hasyim Asy‟ari partisipasi partai politik 

ditentukan oleh dua faktor yakni tingkat kesadaran politik masyarakat, dan sistem 

kepercayaan masyarakat kepada sistem. Oleh sebab itu, terdapat empat model 

partisipasi politik. Pertama, apabila kesadaran politik dan sistem kepercayaan juga 

tinggi maka melahirkan partisipasi politik aktif. Kedua, apabila kesadaran politik 

tinggi dan kepercarcayaan yang rendah terhadap sistem maka melahirkan perilaku 

membangkangatau militan-radikal. Ketiga, kesadaran politik rendah tetapi 

kepercayaan politik tinggi maka melahirkan partisipasi pasif. Keempat, apabila 

kepercayaan dan kesadaran sama-sama rendah maka menimbulkan sikap apatis.
222

 

Maka dari itu, tidaknya suatu sistem politik, tidak terlepas dari pengaruh dari 

karakter produk hukum yang dihasilkan dan juga berpengaruh terhadap mekanisme 

pembentukan hukumnya. 

Agus Campbell dalam bukunya “The Passive Citizen”  yang dikutip Hasyim 

Asy‟ari bahwa non voting behavior dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologi 

seperti kepribadian, predisposisi-predisposisi dasar, dan sifat jangka pendek pemilih, 
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selain itu ada pula faktor sistem politik , faktor kepercayaan politik, dan faktor sosial 

ekonomi.
223

 

Para ahli dalam fikih siyasah yang berdasarkan atas al-Quran dan hadis pada 

dasarnya memiliki dukungan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat 

terhadap pemilihan pemimpin namun masih saja terjadi kontrak sosial disamping 

kontrak sosial (perjanjian) dengan Allah.
224

 Hal tersebut dapat dilihat dalam proses 

pemilihan Adam sebagai khalifah yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 30; 

                                

                          

    

Terjemahnya: 

 ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
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Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.".
225

 

terhadap ayat tersebut pengangkatan Adam sebagai khalifah dijelaskan Allah 

dalam bentuk tunggal,  “inni ja‟ilun fi al-ardhi khalifah (sesungguhnya Aku akan 

mengangkat khalifah di dunia)”. Ini mengartikan bahwa Adam dipilih atau diangkat 

langsung oleh Allah sebagai pemimpin (khalifah). Berbeda halnya dengan 

pengangkatan Daud a.s.  dalam QS. Shaad/38: 26 yang berfirman: 

                              

                        

         

Terjemahnya: 

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 

dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
226

 

Ayat tersebut dalam pengangkatan Daud menggunakan kata berbentuk jamak 

“yaa Dawud inna jaalna khalifatan fi al-ardh (hai Daud, sesungguhnya kami telah 

menjadikan kamu sebagai khalifah)”. Sehingga pengangkatan Daud sebagai khalifah 

disamping ada keterlibatan Allah, juga terjadi keterlibatan dari pihak lain. Sehingga 

dari uraian tersebut anggota masyarakat dianjurkan untuk berpartisipasi secara 

langsung dalam pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin di Indonesia secara 

                                                             
225

Departemen Agama Republik Indonesia, Quran Surah al-Baqarah/2: 30. 
226

Departemen Agama Republik Indonesia, Quran Surah Shaad/38: 26. 
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nasional, maka dari itu umat islam harus selalu  menjalankan peran politiknya yang 

tentu dihadapkan pilihan dan konsekuensinya masing-masing. 

Din Syamsuddin menyebutkan bahwa terdapat tiga pilihan strategi yang dapat 

diambil oleh umat islam:
227

 

a. Akomodatif justifikasi, yaitu adanya pihak kekuasaan negara yang tidak 

berdasarkan atas idealisme islam namun selalu menerima celaan dari umat 

islam garis keras. 

b. Isolatif oposisional yaitu menolak kekuasaan pemerintahan dan 

memisahkan diri dari kekuasaan negara dengan resiko kehilangan 

pendukungnya serta membangun sendiri kekuatannya. 

c. Integratif kritis, yaitu masuk dalam pemerintahan namun tetap kritis 

terhadap penyelewengan kekuasaan. 

Jika dihadapkan pada permasalahan mereka yang golput, maka tergolong 

strategi ke dua. Yakni konsekuensinya kehilangan kekuasaan penyelenggaraan negara 

dan membiarkan kekuasaan itu dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga apabila ketiga 

strategi tersebut saling bertentangan maka diberlakukan kaidah ushul “idza ta'aradha 

mafsadatani, riya akhaffihima dharan”(apabila ada dua kesulitan yang saling 

berhadapan maka yang dipelihara adalah yang paling kecil bahayanya). Jika dilihat 
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ketiga strategi tersebut maka strategi yang ketiga lebih kecil resikonya. Dengan 

demikian salah satu jalan menuju kekuasaan harus ikut berpartisipasi dalam pemilu.
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BAB III 

TANTANGAN DAN PELUANG PRESIDENTIAL THRESHOLD MELALUI 

PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA 

A. Konstitusionalitas Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan UUD NRI 

1945 

1. UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional 

Pembahasan sebelumnya telah dikemukakan terhadap pentingnya sebuah 

konstitusi yang merupakan suatu hukum dasar baik secara luas berwujud teks tertulis 

maupun tidak tertulis yang tergantung pada suatu sistem hukum civil law atau 

common law. Secara definisi, konstitusi adalah suatu lembaran penting yang berisikan 

aturan-aturan dasar yang memuat hak dan kewajiban terhadap struktur pemerintahan 

serta adanya perintah dan larangan yang ditujukan kepada warga negara untuk ditaati. 

Indonesia sebagai penganut civil law terhadap proses penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud hukum tertulis. Sehingga, 

menempatkan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang mendasari 

pembentukan hukum lainnya. Sebagaimana prinsip atau asas hukum yang berlaku 

undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori).
228
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Sebagai C.F Strong mengibaratkan konstitusi dalam negara sebagai bagian 

tubuh manusia yang saling berkaitan, menempatkan politik sebagai organ tubuh. 

Peran partai politik sebagai pengontrol yang diibaratkan organ tubuh akan berjalan 

dengan baik bilamana tubuh dalam keadaan sehat dan begitu pula sebaliknya. 

Sehingga badan atau negara tersebut dapat berjalan sesuai koridornya yang telah 

ditentukan dengan baik oleh konstitusi. Maka dapat disimpulkan peran konstitusi 

dalam suatu negara merupakan konsep mengenai supremasi konstitusi.
229

 

Konstitusi suatu negara merupakan hal yang bersifat urgen sehingga setiap 

negara pasti memiliki konstitusi.
230

 Adanya konstitusi dapat dijadikan sebagai jalan 

mengingat pentingnya sebuah konstitusi dalam memberikan pembatasan kekuasaan 

pemerintah sehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga dengan 

adanya aturan tersebut kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan aturan, dapat pula 

menegakkan aturan yang bersifat formil terhadap pemutus kekuasaan (verformungs 

und entscheidungsgewalt), disisi lain, dari segi materiil konstitusi pun melaksanakan 

dengan selalu memperhatikan pemerintahan dan menyelenggarakan  (elements der 

regierung und das der vollziehung).
231

 

                                                                                                                                                                              
https://www.google.co.id/books/edition/Demokrsai_dan_Sistem_Pemerintahan/Oo0TEAAAQBAJ?hl

=id&gbpv=0. (diakses 15 Juni 2021) 
229

Rusman Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and 

Balance System, (Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara: 2016), h. 4. 
230

Taufiqurrahman Syahuri dan Muhammad Helmi, Konstitusionalitas Pasal 222 UU No. 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Threshold), (AL Wasath; Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 

Nomor 1 April 2020). H. 26. 
231

Taufiqurrahman Syahuri dan Muhammad Helmi, Konstitusionalitas Pasal 222 UU No. 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Threshold), h. 26. 

https://www.google.co.id/books/edition/Demokrsai_dan_Sistem_Pemerintahan/Oo0TEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
https://www.google.co.id/books/edition/Demokrsai_dan_Sistem_Pemerintahan/Oo0TEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0


155 
 

 
 

Lukman Surya Saputra mengemukakan kedudukan UUD NRI 1945 sebagai 

dasar hukum tertinggi memiliki fungsi sebagai alat pengontrol, pengatur, dan 

penentu. Sebagai pengontrol, antara aturan hukum yang berada di posisi terendah 

tidak boleh berseberangan dengan aturan hukum yang berada di atasnya. Sebagai 

pengatur, UUD NRI 1945 memiliki peran penting terhadap negara Indonesia sebagai 

pengatur kekuasaan negara untuk menyusun, membagi, dan melaksanakan UUD. 

Sedangkan sebagai penentu, memiliki peran dan fungsi sebagai penentu hak dan 

kewajiban suatu negara, aparat negara, dan warga negara.
232

 

UUD NRI 1945 menghendaki sistem kedaulatan secara demokratis. Hal 

tersebut menunjukkan pembuatan dan pelaksanaan sebuah konstitusi berjalan secara 

demokratis.
233

 Terciptanya sebuah dasar pemilihan yang demokratis maka harus tetap 

dijaga dan dipertahankan terhadap proses pemilihan umum, pembentukan peraturan 

perundang-undangan, dan pelaksanaan kelembagaan negara.
234

 UUD 1945 terhadap 

peraturan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung 

telah dimulai sejak awal reformasi. Pasal 6A dan 22E UUD NRI Tahun 1945 

merupakan dasar untuk dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara 

langsung. 

Proses pencalonan presiden dan wakil presiden para pejabat negara (DPR dan 

Pemerintah) memiliki perbedaan pendapat dalam pencalonan. Perbedaan tersebut 
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terkait Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi bahwa “pasangan calon presiden dan wakil 

presiden atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum”. Lebih lanjut Pasal 6A ayat (5) mengemukakan “tata cara 

pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. 

Terhadap lembaga mana saja hendak dipilih, Pasal 22E ayat (2) menyebutkan 

“pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

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

Perwakilan Rakyat Daerah.” 

Sehingga dengan adanya Pasal 6 ayat (5) tersebut menjadi latar belakang 

pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap syarat untuk dilakukannya 

pemilihan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menjadi landasan 

lahirnya ketentuan presidential threshold masih terjadi polemik pro dan kontra 

khususnya dalam masalah ketatanegaraan.  

Pemilihan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 dalam memilih presiden dan 

wakil presiden telah menggunakan syarat ambang batas yang perolehan agar dapat 

ikut berpartisipasi telah dilakukan pemilihan untuk kursi DPR dalam pemilihan 

legislatif dari suara sah nasional.  

Lain halnya dengan pemilihan yang dilakukan pada Tahun 2019 untuk 

memilih presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara bersamaan dalam 

memilih pemimpin atau kepala negara sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, pada pemilihan di tahun 

2019 tersebut yang tetap menggunakan presidential threshold menggunakan suara 

sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Adapun yang dijadikan landasan terhadap 

adanya pengaturan ambang batas pada Pasal 222 pada UU Pemilu menjelaskan 

sebagai berikut: 

 “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 

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

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR 

sebelumnya.”
235

 

Sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah presidential threshold dalam 

pemilihan umum secara serentak konstitusional atau inkonstitusional? Terkait hal 

demikian sudah beberapa kali dimohonkan dalam bentuk pengujian yudisial ke 

Mahkamah Konstitusi. Contohnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

XV/2017 yang menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam UUD 1945 atau penggunaan presidential threshold dinyatakan 

konstitusional. 

Namun, dalam putusan tersebut terdapat hakim yang telah memiliki pendapat 

lain atau dissenting opinion yakni Suhartoyo dan Saldi Isra yang memberikan 

pandangannya bahwa dengan melihat maksud perumusan dari Pasal 222 UU Pemilu 

terdapat legitimasi yang mendasarkan atas ketentuan UUD 1945 sehingga sulit untuk 

dibantah. Sebagai contoh dalam Putusan 14/2013 nyatanya mengesampingkan 
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pembentukan undang-undang. Hal demikian mengartikan bahwa hakim dalam 

memutuskan sebuah perkara tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan MK 

terhadap putusan a quo bahwa terkait syarat pencalonan presiden terhadap jumlah 

kursi minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik seharusnya dilakukan oleh 

pembuat undang-undang yang memiliki kewenangan. Adanya kata “berdasarkan 

ketentuan UUD 1945” pembentukan undang-undang disamping melihat Pasal 6A 

ayat (2) juga memperhatikan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 

ayat (1) dan (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan persamaan tanpa adanya 

perbedaan setiap partai politik dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden. 

2. Ketentuan presidential threshold sebagai syarat pengajuan calon presiden dan 

wakil presiden 

Ketiga undang-undang tersebut (UUD NRI 1945, Pemilu Umum, Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden) menimbulkan persoalan terkait dalam hal rumusan 

mengenai ketentuan syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden atau 

presidential threshold yang mengharuskan adanya dukungan dari partai politik atau 

gabungan partai politik dari jumlah pendapatan kursi tertentu di DPR. 

Undang-undang yang merumuskan adanya ketentuan ambang batas terhadap 

pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  

Pengaturan ambang batas terhadap undang-undang ini terdapat pada Pasal 

222 terhadap adanya regulasi syarat minimal partai politik agar dapat 
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mengikutkan calonnya dalam kontestasi pemilihan presiden yang 

menyebutkan bahwa: 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan 

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

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

suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR 

sebelumnya.”
236

 

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden  

Terhadap undang-undang ini dalam hal pemilihan presiden dan wakil 

presiden bertindak sebagai penyempurna terhadap undang-undang 

sebelumnya. Adapun yang menjadi pembeda dari undang-undang 

sebelumnya yakni adanya kenaikan persentase ambang batas yang lebih 

tinggi dari undang-undang sebelumnya. Pasal 9 yang berbunyi: 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan 

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

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

suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum 

pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.
237

” 

Pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan untuk 

memilih anggota DPR RI,DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, serta dalam 

pemilihan DPRD yang terjadi pada tahun 2019 menjadikan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum. Pemilihan umum 
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2019 lebih jelas dan lebih kompleks karena dilakukan secara bersama-sama dalam 

pemilihan legislatif dan eksekutif. 

Marwono dalam bukunya menjelaskan persentase presidential threshold pada 

tahun 2004 sampai 2019 dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden 

dalam tabel sebagai berikut:
238

 

Tabel Persentase Ketentuan  Ambang Batas Dalam Pemilihan Umum 

Presiden Dan Wakil Presiden Sejak 2004 Sampai 2019 

No Tahun Landasan Hukum 

Presidential 

Threshold 

Keterangan 
Suara 

DPR 

Suara 

Sah 

Nasional 

1 2004 

Pasal 5 ayat (4) UU 

No. 23 tentang 

Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden 

15% 20% 

Pemilu 

dilaksanakan 

dalam dua tahap 

2 2009 
Pasal 9 UU No. 42 

Tahun 2008 tentang 

20% 25% 
Pemilu 

dilaksanakan 
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Pemilu Presiden dan 

Wakil presiden 

dalam dua tahap 

Walaupun demikian, pemilihan presiden masih dipermasalahkan oleh 

masyarakat. Sehingga, tidak sedikit masyarakat baik perorangan maupun badan yang 

melakukan pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi. MK selaku lembaga yang 

berwenang menangani perkara peraturan perundang-undangan. Pasal 24C ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan bahwa adapun 

tugas Mahkamah Konstitusi adalah memiliki kewenangan dalam memutus suatu 

perkara dan bersifat final walaupun masih pada tingkat pertama dalam pengujian 

undang-undang terhadap undang-undang dasar. Adapun putusan Mahkamah 

Konstitusi yang berhubungan dengan judicial review terhadap adanya ambang batas 

pencalonan presiden berikut ini: 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-51-59/PUU-

VI/2008 

Judicial review UU Pemilu Presiden terhadap undang-undang dasar dalam 

putusan tersebut terdapat klausul pertimbangan MK tentang presidential 

threshold yang menjelaskan bahwa: 

“Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk 

Undang Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas 

untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi 

persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari 
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jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari 

suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan 

threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan 

hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan 

untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan 

mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 

Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) 

tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima 

perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut 

memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-

VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan 

dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang 

diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;”
239

 

Adapun pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 

yakni Pasal 9 UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berbunyi: 

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 

sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima 

perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden”.
240

 

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan terkait konstitusionalitasnya 

terhadap adanya batasan syarat minimal sebagaimana yang tertuang dalam 

Pasal 9 UU No. 42/2008 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan terhadap 

pemilihan presiden dan wakil presiden pun dilakukan pemilihan yang 

dilakukan langsung oleh rakyat sehingga roda pemerintahan akan tetap 

berjalan sebagaimana tujuan yang hendak dicapai yang telah diamanatkan 
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undang-undang dasar. Adanya undang-undang ini dalam pemilu presiden 

akan lebih memperjelas dan memberikan ketegasan terhadap sistem 

presidensial yang diterapkan Indonesia agar lebih kuat dan efektif.  

Pasal 9 UU No 42/2008 dalam dalam permohonan pemohon 

menyampaikan bahwa:
 241

 pertama, Pasal 9 dalam undang-undang tersebut 

sangatlah bersifat pemberlakuan khusus terkait pengusulan calon partai 

politik dan gabungan partai politik sehingga dalam pelaksanaannya 

menimbulkan ketidakadilan. Pasal 9 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), 

Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan 

kesalahan karena pemilu legislatif yang dilakukan langsung  oleh rakyat 

dapat menjadi penentu bagi partai politik untuk dapat mengusulkan 

calonnya dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Sehingga, seluruh bakal calon harus memenuhi syarat minimal tersebut. 

Kedua, adanya ketidaksesuaian antara Pasal 9 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 

NRI 1945 yang merupakan aturan tertinggi dalam hierarki perundang-

undangan. adapun yang menjadi penyebab bahwa Pasal 6A ayat (2) 

tersebut pasangan calon dapat ikut langsung jika terdaftar sebagai peserta 

partai pemilu, akan tetapi terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi 

dalam Pasal 9 UU No 42/2008. Terkait isi dari Pasal 9 tersebut seharusnya 

diatur dalam undang-undang dasar, apabila pengaturannya terdapat pada 
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undang-undang yang bersangkutan maka dapat dinilai bertentangan Pasal 

22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, pendapat 

tersebut dinilai tidak sesuai dengan Mahkamah Konstitusi yang lebih 

melihatnya bahwa muatan dari Pasal 9 UU Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden  tidak memiliki korelasi terhadap isi dari undang-undang dasar. 

Hal demikian disebabkan bahwa aturan tersebut merupakan penjabaran 

secara konkret dari Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Adanya syarat 20% 

dari DPR atau 25% dari suara sah nasional telah dijadikan pendapat oleh 

Mahkamah Konstitusi terhadap putusan sebelumnya. Hal demikian 

disampaikan bahwa terdapat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) 

yang merupakan delegasi dari Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 

menyebutkan bahwa “terkait pemilihan presiden dan wakil presiden diatur 

lebih lanjut melalui undang-undang”, dan juga Pasal 22E ayat (6) 

menyebutkan “terhadap pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam 

undang-undang“. Philipus M. Hadjon yang merupakan seorang ahli yang 

tidak sependapat dengan Mahkamah mengungkapkan pendapatnya bahwa 

maksud dari Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 hanyalah memperkenankan 

terkait tata cara pemilihan umum bukan adanya syarat minimal yang harus 

dipenuhi parpol atau ambang batas. Namun, Mahkamah memiliki 

pendapat lain bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 sebagai dasar 
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lahirnya prosedur ambang batas dapat dinilai sah keberlakuannya secara 

konstitusional karena termasuk amanat UUD 1945. 

Ketiga, Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan pemilu demokratis 

yang memiliki ciri umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak dapat 

terselenggara dengan baik. Namun, adanya syarat 20% kursi DPR dan 

25% suara sah nasional tidak memiliki korelasi akan terganggunya nilai 

demokrasi terhadap suara yang harus dipenuhi oleh oleh partai politik agar 

dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden justru adanya syarat 

demikian terselenggaranya sistem demokrasi karena rakyat sendiri yang 

memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan partai politik. Sehingga 

partai politik dapat dilihat jumlah dukungannya dari rakyat untuk 

mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. 

Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam pemilihan 

presiden dengan adanya syarat 20% dari kursi DPR dan 25% secara 

nasional yang harus diperoleh oleh partai politik merupakan persyaratan 

awal yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik. Sedangkan pemilihan 

yang sesungguhnya baru dapat terlaksana pada saat pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden yang nantinya akan menjadi pemerintah. Jadi, 

sebelum dilakukan pencalonan sesungguhnya membutuhkan dukungan 

awal dari rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan 

melalui pemilihan umum legislatif. 
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Terkait prosedur pelaksanaan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (5) UU 

42/2008, mahkamah memiliki pendapat bahwa terkait cara pelaksanaan 

seringkali menitikberatkan pada persoalan yang tidak logis terhadap 

persoalan nyata yang dihadapi. Hukum yang diidam-idamkan menurut 

logika hukum terkadang berbanding terbalik dengan realita yang terjadi 

dalam masyarakat. Maka dari itu, terhadap realita yang terjadi dapat 

menjadikan pengalaman dan kebiasaan sebagai hukum. Contohnya Pasal 3 

ayat (5) berbunyi: “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 

setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD”. Sehingga dari 

kebiasaan terhadap pemilihan presiden dilaksanakan sebelum 

dilaksanakan pemilihan legislatif yang dikarenakan presiden dan wakil 

presiden yang terpilih akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menurut amanat Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945. Maka didahulukan 

pemilihan DPR karena untuk membentuk Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. Sesuai amanat a quo MPR ditugaskan untuk melantik presiden 

dan wakil presiden sehingga harus dibentuk terlebih dahulu. Sehingga 

kebiasaan yang sering terjadi di dalam sistem ketatanegaraan biasa 

menggantikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau negara-

negara lain. Hal demikian menjadi pembenar bahwa “the life of law has 

not been logic it has been experience”. Maka dari itu pelaksanaannya telah 

diterima dan dianggap berlaku dan tidak dianggap bertentangan dengan 
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aturan hukum. Sehingga Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah 

konstitusional.
242

 

Namun, terhadap putusan tersebut dari 8 (delapan) Hakim MK terjadi 

perbedan pendapat (dissenting opinion), terdapat tiga orang Hakim 

Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda yaitu Abdul Mukthie 

Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Mereka berpandangan 

bahwa, terkait substansi permohonan namun terkait constitutional 

interpretation lebih mengarahkan pada original intent, bahwasanya 

terhadap permohonan para pemohon telah di dikabulkan dengan cara 

penafsiran secara tekstual. Bahkan dalam penafsiran atas Pasal 6A ayat (2) 

dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai landasan 

lahirnya Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 sehingga secara tegas 

(expressis verbis) pembentukannya dapat dianggap sebagai tidak lanjut 

dari UUD NRI 1945.
243

 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan terhadap pencalonan 

presiden dan wakil presiden yang harus dipenuhi oleh partai politik dan 

atau gabungan partai politik sebenarnya sudah memberikan pemahaman 

yang cukup jelas akan ketidak butuhnya pembentukan kebijakan hukum 

(legal policy) terhadap terbentuknya undang-undang baru yang 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-52-59/PPU-VI/2008..., h. 
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sebenarnya akal-akalan oleh para penguasa politik dengan adanya 

penentuan aturan presidential threshold. Sehingga para pemohon 

menginginkan pengujian atas Pasal 9 UU 42/2008. Adapun penggunaan 

Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945,  “Tata cara pelaksanaan Presiden dan 

Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” yang dijadikan 

sebagai perwujudan lahirnya ambang batas dari undang-undang. Adapun 

dalam hal syarat pencalonan sudah masuk pada Pasal 6 UUD NRI 1945 

akan tetapi terkait pasal undang-undang a quo seharusnya hanya mengatur 

terkait masalah cara pencalonan, tidak dapat dicampuradukkan. Sehingga 

dari pernyataan dimaksudkan agar adanya syarat minimal perolehan suara 

dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendapat dukungan secara 

langsung oleh rakyat sehingga mempunyai basis yang begitu kuat dan 

luas. Sebagai penjelas dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) juncto Pasal 6A 

Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa keterpilihan pasangan calon presiden dan 

wakil presiden dengan adanya perolehan suara lima puluh persen tambah 

satu persen serta adanya tambahan peroleh suara 20% dari setiap provinsi 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Dapat dilihat pada pemilihan umum 

presiden di tahun 2004 terjadi ketidaksesuaian dari hasil pemilihan umum 

legislatif yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai 

politik untuk mengusulkan calonnya, karena dengan adanya gabungan 

partai politik dari perolehan suara legislatif dalam pemilu memiliki suara 
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lebih kecil dibandingkan calon lainnya akan tetapi justru dimenangkan 

untuk ikut kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jika 

dipikirkan secara rasional munculnya parliamentary threshold yang 

termuat pada Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008  dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang telah dinyatakan konstitusional. 

Maka dari itu secara sahnya terdapat kesamaan besaran yang harus 

dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik antara presidential 

threshold dengan parliamentary threshold yakni 2,5%.
244

 

Namun, apabila pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan 

DPRD dilakukan secara bersamaan sebagaimana dalam Pasal 22 E ayat (2) 

juncto Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, maka presidential threshold 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 akan kehilangan 

relevansinya. Maka dari itu, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 dari 

sumber legitimasi Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 

1945. Bahwa selayaknya Pasal-pasal yang terdapat dalam UU 42/2008 

dilakukan pengujian oleh Mahkamah tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.
245
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b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-

XV/2017 

Terkait adanya ketentuan presidential threshold juga diuji materilkan 

karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sedikitnya terdapat lima 

gugatan terkait presidential threshold sebagaimana yang telah dirumuskan 

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang dilakukan judicial review ke 

Mahkamah Konstitusi. Adapun dalil pemohon sebagai berikut: 

Pertama, adapun dalil pemohon terhadap ambang batas yang terdapat 

pada Pasal 222 UU Pemilu merupakan permainan politik sehingga terjadi 

kepentingan politik pendukung pemerintah dengan partai diluar 

pemerintah (oposisi), sehingga dengan adanya pengaturan tersebut 

terdapat beberapa fraksi di DPR yang menyatakan walk out terhadap 

adanya rancangan undang-undang pemilihan umum a quo, pembentukan 

undang-undang ini menurut mahkamah merupakan keputusan yang 

diberikan secara sah oleh konstitusi dalam proses perpolitikan suatu 

negara yang diberikan wewenang kepada DPR bersama presiden. 

Terhadap pembentukan suatu undang-undang, mahkamah tidak memiliki 

wewenang dalam melakukan penilaian terhadap dinamika dan praktek 

perpolitikan. Selama pembentukan sebuah undang-undang tidak 
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bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang terdapat pada Pasal 20 ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI 1945.
246

 

Kedua, ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu terhadap persyaratan 

ambang batas yang telah dipakai tahun 2014 seharusnya tidak sesuai lagi 

dengan pemilihan calon pada periode 2019. Namun, dalam pemilu 2014 

mahkamah memberikan pendapatnya bahwa pengaturan tersebut yakni 

UU 8/2012 bukan uu a quo sehingga pemberlakuan presidential threshold 

belum digunakan. Bagaimana bisa undang-undang yang masih baru 

dikatakan sudah tidak sesuai dengan keadaan suatu masyarakat.
247

 

Ketiga, menurut mereka ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dengan adanya 

ambang batas dari hasil pemilu legislatif dilakukan secara serentak dengan  

memilih pula eksekutif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-XI/2013 mahkamah memberikan pendapatnya bahwa putusan 

sebelumnya terhadap pengujian UU 42/2008 telah memberikan penegasan 

terkait syarat perolehan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau 

gabungan partai politik supaya bisa mengajukan calonnya adalah 

kebijakan hukum berbentuk undang-undang.
248

 

Keempat, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ketentuan 

ambang batas dapat dinilai merusak sistem presidensial dalam hal 
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pemilihan umum. Anggapan tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari 

masyarakat dikarenakan rakyat akan dihadapkan dengan dengan pemilihan 

legislatif dan eksekutif berikutnya dalam pemilu 2019. Kelima, 

presidential threshold sebagaimana yang terdapat pada Pasal 222 UU 

Pemilu memberikan kesan diskriminasi karena adanya pembatasan hak 

partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan calon nya sebagai 

presiden.
249

 

Berkaitan dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut dari sembilan hakim 

terdapat dua hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (dissenting 

opinion) yakni Suhartoyo dan Saldi Isra. 

Mereka berpendapat bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6A 

ayat (1) UUD NRI 1945 terjadi perbedaan pendapat yang sangat  

mendasar secara konstitusional yakni; pertama, adanya pemisahan antara 

pemilihan umum legislatif dan presiden. Kedua, muncul persyaratan baru 

bagi partai politik yang didesain secara konstitusional dengan adanya 

presidential threshold yang diperoleh dari persentase hasil pemilihan 

anggota DPR.
250

 

Setelah membaca pertimbangan tersebut, Suhartoyo dan Saldi Isra 

berpandangan bahwa disisi lain, penentuan ambang batas pencalonan 

presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi wilayah 
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kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentukan undang-

undang. Disisi lain, frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, 

pesan putusan a quo, pembentukan undang-undang harus berpegang pada 

semangat/roh konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
251

 

Dari putusan tersebut, ketentuan presidential threshold merupakan 

kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy) sehingga 

putusan dari DPR termasuk putusan yang bersifat konstitusional. Meski 

dari itu, ketentuan putusan tersebut harus selalu memperhatikan Pasal 6A 

ayat (2) UUD 1945 yang merupakan suatu bagian dari tertib hukum 

tertinggi. Sehingga, menjadi alat pengontrol terhadap ketentuan 

presidential threshold bertentangan atau tidak dengan Pasal 6A ayat (2) 

UUD 1945. 

Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan perang dan fungsi 

konstitusionalnya dalam melakukan review demi menopang sistem 

pemerintahan presidensial. Dengan adanya semangat politik MK 

seharusnya memberikan prioritas terhadap pemenuhan hak konstitusional 

(constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan 

dengan pemenuhan atas nilai disain konstitusi (constitutional design atau 

constitutional engineering). 
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3. Mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden 

Inti dari hukum tata negara menurut Logemann adalah jabatan.
252

 Hal yang 

paling penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sistem 

ketatanegaraan karena tanpa adanya pejabat pemerintahan maka suatu negara tidak 

dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.
253

  

Dari berbagai negara pemilihan kepala negara dapat dilakukan dengan 

berbagai macam mekanisme yakni dapat diperoleh melalui garis keturunan, 

pemilihan, pengangkatan, pengakuan jabatan (ex officio) dan lain sebagainya.
254

 

Indonesia sebagai negara hukum terhadap pengisian jabatan negara harus selalu 

memperhatikan ketentuan peraturan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 angka 1 

UMUM menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil 

presiden adalah: 

“untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat 

dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan 

negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Di samping itu pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden 

dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem 

presidensial yang kuat dan efektif, di mana presiden dan wakil presiden 

terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun 

dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis 

dukungan dari dewan perwakilan rakyat”
255
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Perubahan terhadap UUD NRI 1945 sudah dilakukan mulai dari tahun 

1999
256

, 2000
257

, 2001
258

, dan 2002
259

, persyaratan pencalonan presiden dan wakil 

presiden juga mengalami perubahan.  

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 terhadap persyaratan calon presiden dan wakil 

presiden menjelaskan bahwa orang Indonesia asli, tidak pernah berkhianat kepada 

negara, tidak pernah menerima status menjadi kewarganegaraan lain, dan adanya 

kemampuan secara jasmani dan rohani dalam mengembangkan tugas pemerintahan. 

Persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 6 ayat (1) tersebut 

merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi perkembangan zaman di tengah-

tengah masyarakat semakin demokratis, kesederajatan, dan berdasarkan atas rule of 

law. Adanya persamaan bagi setiap warga negara tanpa adanya perbedaan keturunan, 
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ras, dan agama memberikan peluang kepada siapapun untuk menjadi pemimpin 

negara.
260

 

Satya Arinanto dalam karyanya yang dikutip Abdul latif mengemukakan 

alasan dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung:
261

 

a. Adanya dukungan dari rakyat secara langsung memberikan legitimasi dan 

mandat terhadap presiden dan wakil presiden terpilih. 

b. Tidak adanya pembenaran pagi presiden dan wakil presiden yang terpilih 

untuk terikat kepada partai politik pengusungnya. 

c. Pertanggung jawaban lebih jelas dibandingkan dengan orde baru yang 

tidak membebankan pilihan suara melalui MPR. 

d. Dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan kriterianya. 

Adapun rumusan landasan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang 

terdapat dapat Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD NRI 1945 sebagai 

berikut:
262

 

(1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat. 

(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. 

(3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
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dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dilantik menjadi 

presiden dan wakil presiden. 

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan 

wakil presiden. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang. 

Terhadap Pasal 6A ayat (2) tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan 

pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap hak konstitusional 

menekankan pada batasan kepada setiap warga negara. Ketentuan tersebut, 

menyebutkan bahwa setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden 

dan wakil presiden yang memerlukan dukungan dan persetujuan partai politik atau 

gabungan partai politik yang secara tersirat bertujuan untuk memberi batasan atau 

semakin rendah potensi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan 

wakil presiden. 

 “Mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan 

ketentuan dalam konstitusi cenderung pada representative demokrasi yang 

diwakilkan melalui partai politik pemenang pemilu. Bakal calon presiden dan 

wakil presiden secara konstitusional dapat diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian calon presiden 

dipilih langsung oleh rakyat (direct democracy).”
263

 

Terkait demikian, secara konstitusi dalam sistem pengisian jabatan presiden 

dan wakil presiden hanya mensyaratkan terhadap pembatasan ketentuan calon yang 
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harus diusulkan oleh partai politik. Namun, dalam Pasal 6A ayat (5) memberikan 

ketentuan yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Sehingga, adanya pembatasan 

pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang mensyaratkan adanya dukungan 

oleh parpol atau gabungan parpol juga menimbulkan terbentuknya ambang batas 

pencalonan presiden (presidential threshold).  

Sistem pemerintahan presidensial terhadap ketentuan presidential threshold 

hanya menentukan persentase suara minimum keterpilihan pasangan calon. Namun, 

DPR selaku pembuat undang-undang juga memberlakukan threshold dalam 

memberikan batasan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Sehingga korelasi dari ketentuan terhadap Pasal 6A terhadap pemilihan 

dilanjutkan Pasal 222 UU Pemilu yang menjadikan persyaratan pencalonan presiden 

dan wakil presiden mengatakan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang 

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

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

secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.  

Pergolakan politik islam terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia. Sehingga, 

umat islam dihadapkan sosok pengganti pemimpin umat islam.
264

 maka dari itu umat 
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islam perlu menentukan pemimpin umat.
265

 Namun berbeda hal ini, pemikiran politik 

Ibnu Taimiyah tidak menegaskan mekanisme pengangkatan pemimpin. Menurutnya, 

mekanisme pemilihan pemimpin itu tidaklah penting, yang lebih utama adalah orang 

yang diberikan mandat untuk menjalankan jabatan harus benar-benar amanah dan 

adil.
266

 Masalah tersebut dikarenakan Rasulullah hanya meninggalkan penyelesaian 

persoalan dengan jalan musyawarah. Sehingga secara substansial, langkah yang 

diambil para sahabat dalam mempertahankan sistem pemerintahan hanya mengikuti 

cara sebelum Muhammad membangun kota Madinah.  

Prayogo R. Toni pada masa pengangkatan Rasulullah yang secara alami 

berbeda dengan pengangkatan setelah Rasulullah wafat yakni pada masa Khulafa Al 

Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini, mekanisme 

pengangkatan pemimpin dilakukan dengan berbagai cara:
267

 

a. Masa Abu Bakar, pengangkatan sebagai pemimpin (khalifah) dilakukan 

secara aklamasi dan pembaiatan dengan berlandaskan akan keutamaan 

beliau. 

b. Masa Umar Bin Khattab, pengangkatan sebagai pemimpin (khalifah) 

didudukkan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar akan 

                                                             
265

M. Sidik Purnomo, dkk., Sketsa Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Politea Press; 

2007),h. 69. 
266

M. Sidik Purnomo, dkk., Sketsa Pemikiran Politik Islam, h. 104. 
267

Prayogo R Tony, Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam, 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No 1 Tahun 2015. h. 1-34. Lihat juga Abdul Rohman, Bagaimana 

Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Dan Islam, Vol. 31 No. 2 Tahun 2021. h. 

146-147. 



180 
 

 
 

tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan 

calon khalifah yang akan diberikan wasiat. 

c. Masa Usman Bin Affan, pengangkatan sebagai pemimpi (khalifah) 

melalui mekanisme Majelis Perwakilan atau Dewan Perwakilan yang 

terdiri dari enam anggota yang ditetapkan oleh Umar. 

d. Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasyiah, pengangkatan pemimpin 

(khalifah) dilakukan dengan mekanisme peralihan kekuasaa, muawiyah 

bin Abu Sufyan menjadi khalifah menggantukan Ali bin Abi Thalib 

melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan Yazid bin Muawiyah, suksesi 

kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat atau 

lazimnya monarki. Sehingga, pada masa pemerintahan tersebut sistem 

demokrasi islam mengalami pergantian menjadi sistem monarki 

(kerajaan). 

Hal tersebut tidak terlepas dari kehati-hatian terhadap pengangkatan 

pemimpin yang mempermainkan agama sebagaimana firman Allah swt dalam QS. 

Al-Maidah ayat 57: 

                            

                              

Terjemahnya 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi 

pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan 
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permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, 

dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada 

Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.
268

 

Terhadap ayat ini Quraish Shihab memberikan tafsirannya: 

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuh 

islam yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik yang 

menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan main-mainan, sebagai 

penolong. Jangan jadikan perwalian kalian kepada mereka. Takutlah kepada 

Allah jika kalian benar-benar beriman.”
269

 

B. Tinjauan Umum Tentang Presidential Threshold  

Pemilihan umum selain memilih anggota parlemen, juga mengenal pemilihan 

secara langsung terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Pasangan calon 

presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik yang dipilih sebagai 

peserta pemilu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pemilihan presiden dan 

wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat  merupakan hal yang 

otomatis berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial sehingga memiliki mandat 

langsung dari rakyat dalam menjalankan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan 

sekaligus sebagai kepala negara. 

Presiden dalam sistem presidensial tidak hanya memposisikan sebagai kepala 

pusat kekuasaan pemerintahan melainkan juga sebagai pusat kekuasaan negara. 

Sehingga dapat diartikan presiden merupakan chief of executive sekaligus chief of 
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state. Sehingga selain persoalan legislatif juga menyentuh dalam bidang legislatif dan 

yudikatif.
270

 

Sebelum mengenal lebih jauh sistem pemilihan presiden dalam presidential 

threshold perlu adanya pembahasan terlebih dahulu terkait electoral threshold. 

1. Electoral threshold  

Pada dasarnya electoral threshold dan parliamentary threshold merupakan 

dua pemaknaan sama terhadap adanya ambang batas (syarat) yang harus dipenuhi 

oleh partai politik agar bisa memasukkan wakilnya ke lembaga perwakilan.
271

 Meski 

beberapa sarjana hukum ada yang membedakannya electoral threshold sebagai suatu 

syarat dari partai politik untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan umum. Sedangkan 

parliamentary threshold  sebagai jumlah persentase yang harus dipenuhi partai politik 

agar dapat dikatakan lolos ke dalam parlemen.  

Latar belakang lahirnya parliamentary threshold, karena sistem multipartai 

yang dianut oleh Indonesia sehingga menghasilkan begitu banyak partai politik 

sehingga tidak berjalan efektif. Ali Masykur Musa mengemukakan bahwa 

merambaknya partai politik yang begitu banyak disebabkan karena dua fenomena. 

Pertama, berkembangnya demokrasi sebagai kebebasan berpolitik, yang didasarkan 

atas adanya hak bagi segenap warga negara dalam berorganisasi dan berpolitik 
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termasuk dalam membentuk partai politik. Kedua, belum stabilnya sistem 

kepartaian.
272

 

Rapuhnya pemerintahan sebagai dampak lemahnya sistem kepartaian 

disebabkan adanya kebebasan DPR terhadap hak angket dan ancaman penarikan 

dukungan. Sehingga hal tersebut yang dijadikan senjata bagi parpol untuk saling 

berkoalisi dengan pemerintah. Maka dengan fenomena tersebut kemudian presiden 

dan DPR melakukan kolaborasi dengan membuat undang-undang politik yakni 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD agar tercipta kestabilan politik. 

Hal terpenting dalam sistem ambang batas dapat memanage dari beberapa 

varian partai yang ada secara nyata, sehingga parliamentary threshold memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut;
273

 

a. Sistem kepartaian menjadi lebih sederhana dengan adanya minimalisasi 

jumlah partai politik di parlemen. 

b. Posisi partai politik di parlemen semakin kuat. 

c. Adanya peningkatan dan perbaikan tata cara pemilihan dan mekanisme 

pemilihan pejabat. 

d. Sistem presidensial yang diterapkan Indonesia memiliki posisi semakin 

kuat. 
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e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Terhadap ambang batas pemilu nasional tidak ada formula baku terhadap 

besar atau kecilnya angka ambang batas tersebut akan tetapi hanya ditentukan oleh 

pembuat undang-undang dengan melihat kondisi sosial politik suatu negara demi 

mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh besar ambang batas di Israel 2 persen 

dan Turkey 10 persen.
274

 

2. Presidential threshold 

Secara terminologi, presidential threshold adalah adanya syarat ambang batas 

perolehan kursi minimal partai politik atau gabungan partai politik agar dapat 

mencalonkan presiden dan wakil presiden.
275

 J. Mark Payne, dkk dalam karyanya 

yang berjudul “Democracies in Development: Politics and Reform In Latin America” 

maka Sigit Pamungkas mengemukakan pendapatnya tentang presidential threshold 

bahwa:
276

 

“pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk 

jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus 

diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari 

partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.” 

Sekilas dipahami bahwa presidential threshold adalah pengaturan tingkat 

syarat minimal dari DPR baik dalam bentuk suara (ballot), yang harus dikantongi 
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partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu agar dapat 

mengajukan calonnya dalam kontestasi pemilihan presiden. 

Hal demikian dapat diartikan bahwa dengan adanya presidential threshold 

telah menggantikan parliamentary threshold dan electoral threshold. Sehingga, 

dengan adanya presidential threshold posisi sistem presidensial lebih jelas dan lebih 

kuat dengan adanya penyederhanaan partai politik. 

Persyaratan terkait ambang batas pengajuan calon presiden menurut Refly 

Harun sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 argumentasi yang 

digunakan tidaklah tepat. Lebih lanjut beliau melihat ambang batas pencalonan dalam 

penerapan pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden merupakan 

hanya permainan partai politik yang lebih berkuasa. Kemudian menurutnya, 

penerapan presidential threshold dalam Undang-Undang Pilpres tidak bersifat logis, 

disebabkan karena dalam UUD 1945 menyebutkan secara langsung bahwa perolehan 

yang tersebar di 20 persen provinsi harus memperoleh suara 50 persen tambah 

satu.
277

 

Refly Harun juga menilai adanya ungkapan yang mengatakan bahwa 

penggunaan presidential threshold dapat memperkuat sistem presidensial namun 

pada dasarnya hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebagai contoh, apabila presiden 

yang terpilih dari partai kecil maka dalam pembentukan kabinet juga dilakukan 
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secara koalisi. Kasus tersebut dapat dilihat pada tahun 2009 pada saat Partai 

Demokrat memiliki suara rendah maka bergabung Partai Golongan Karya masuk 

kabinet meskipun pada saat pemilihan presiden harus berkompetisi.
278

 

Sodikin mengungkapkan pendapatnya bahwa sistem presidensial yang telah 

diterapkan dalam pemerintahan akan semakin kuat dan efektif walaupun dalam 

pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan tanpa adanya ambang batas 

(presidential threshold) yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat 

mengusungkan calonnya dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Efektivitas keterpilihan presiden agar tercipta sistem pemerintahan yang baik melalui 

adanya ambang batas (presidential threshold) dengan cara penyederhanaan partai 

politik serta menyeleksi presiden dan wakil presiden tidaklah sepenuhnya tepat. Hal 

demikian dikarenakan adanya penyeleksian secara ketat yang dilakukan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Sehingga yang benar-benar lolos menjadi peserta pemilu 

merupakan partai politik yang mendapat verifikasi dari KPU agar dapat mengusulkan 

calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga dapat dipahami bahwa KPU 

memiliki fungsi sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.
279

 

Pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden dalam ambang batas 

(presidential threshold) telah tertuang sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2008. Adanya ambang batas dianggap tidak sejalan dengan sistem 

presidensial secara murni. Hal tersebut karena dalam pemilihan calon presiden dan 
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calon wakil presiden tidaklah membutuhkan persyaratan minimal persen kursi di 

parlemen, karakter paling dasar dalam sistem presidensial yakni pemisahan 

kekuasaan antara eksekutif dan legislatif  (executive is not depend on legislative). 

Negara yang menganut sistem presidensial lazimnya dalam praktek pemberlakuan 

presidential threshold bukan pembatasan calon presiden akan tetapi menetapkan 

persentase suara minimal keterpilihan presiden.
280

 

Sebagai penganut sistem presidensial dapat mempengaruhi pembentukan 

UUD 1945 karena sejak dahulu telah dibayangkan secara baik idealnya oleh para 

perancang UUD. Sistem presidensial jika dilihat keberlakuannya di Indonesia 

tidaklah relevan dalam sistem pemilu saat ini. Pemilihan secara serentak yang berlaku 

pada pemilu 2019 yang masih menerapkan ambang batas pencalonan berdasarkan 

total jumlah perolehan suara pemilu legislatif. Sehingga sepanjang perjalanan 

demokrasi di Indonesia menjadi suatu fenomena baru. Namun, adanya peleburan 

menjadi satu sistem presidensial dalam pemilihan presiden mengalami “generation” 

yang menandakan pembangunan secara murni sistem presidensial yang lebih 

kompleks. Adanya presidential threshold  dapat menimbulkan potensi 

ketergantungan presiden terhadap dukungan dari parlemen sehingga menimbulkan 

politik transaksional. Penyebab utama dikarenakan dukungan perolehan suara di 

parlemen tidak lah berjalan secara murni, karena terjadi tarik menarik kepentingan 

pemegang sesungguhnya (parpol) sehingga presiden dan wakil presiden yang terpilih 
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kehilangan super power dalam kekuasaan pemerintahan dan malah memenjarakan 

langkah presiden dalam menentukan pilihan politiknya. Penyebab utama 

terpenjaranya presiden karena masih diterapkan ambang batas (presidential 

threshold) yang mengharuskan adanya aturan koalisi partai politik. Adanya aturan 

tersebut menyebabkan keleluasaan presiden dalam menentukan pilihan saat 

menjalankan pemerintahan menjadi sempit. Dari permasalahan tersebut dipastikan 

pemberlakuan sistem presidensial belum bisa berjalan secara murni di Indonesia.
281

 

Saldi Isra dalam bukunya mengungkapkan bahwa dalam terciptanya lembaga 

yang demokratis berdasarkan sistem presidensial bisa terjadi ketidakseriusan dan 

tidak berdasarkan konstitusi apabila terjadi tumpang tindih terhadap materi muatan 

undang-undang antara satu dengan lainnya. Terlihat pada pemilihan umum tahun 

2004 jika diamati dalam penyelenggaraannya terdapat skema bahwa ketika muatan 

konstitusi pemilihan presiden setelah amandemen yang dipilih langsung oleh rakyat 

seketika itu langsung diimplementasikan. Sebagaimana diketahui pada saat pemilihan 

umum legislatif tahun 2004 dan 2009 yang mendahului pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden sedangkan diketahui bahwa titik utama dari sebuah konstitusi 

setelah amandemen adalah memperkuat sistem presidensial. Sebagai penganut sistem 

demokrasi presidensial maka harus tetap memperhatikan konsekuensi logis yakni 

seharusnya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan terlebih dahulu 

sebelum pemilihan umum legislatif. Jika tidak dapat mendahului maka setidaknya 
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pemilihan umum presiden dilaksanakan secara simultan atau bersamaan dengan 

pelaksanaan pemilihan umum legislatif , utamanya legislatif yang berada pada tingkat 

nasional, DPR, dan DPD.
282

 

Saldi Isra kembali menambahkan jika pemilihan umum legislatif didahulukan 

sebelum pemilihan presiden maka terjadi konsekuensi yang menyebabkan adanya 

ketergantungan partai-partai politik terhadap hasil pemilu DPR agar dapat 

mengusungkan calonnya ikut kontestasi politik. Bahkan persyaratan tersebut 

dibuatkan mekanisme ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana yang telah diamanatkan 

dalam undang-undang, partai politik dan atau gabungan partai politik yang 

mengharuskan adanya syarat minimal perolehan suara terhadap kursi tertentu baik 

secara nasional di DPR agar dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil 

presiden. Justru adanya terkait persyaratan mekanisme ambang batas (presidential 

threshold) malah menjadi penjara bagi partai politik dalam hal pencalonan presiden. 

Sehingga adanya aturan tersebut seolah-olah merefleksi praktek sistem presidensial 

yang bernuansa sistem parlementer. Sistem presidensial sebagaimana diketahui 

bahwa antara lembaga presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) adalah dua lembaga 

yang berbeda dan terpisah serta berjalan masing-masing, dan tidak saling bergantung 
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satu sama lain. Maka, seharusnya pencalonan presiden tidak mengharuskan mengikut 

pada hasil pemilihan umum nasional pada legislatif.
283

 

Jika dilihat presidential threshold sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, 

semestinya presidential threshold  yang cocok dalam konteks ke Indonesiaan adalah 

Pasal 6A ayat (3). Penentuan ambang batas  (presidential threshold) tersebut dalam 

konstitusi memiliki kualifikasi tersendiri terhadap pencalonan presiden dan atau 

wakil presiden yang akan dipilih nantinya. Kualifikasi tersebut sebagaimana dalam 

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa apabila seseorang ingin  

mencalonkan diri sebagai  presiden dan wakil presiden harus memiliki total suara 

lebih dari 50 persen ditambah 20 persen dari setiap provinsi dari setengah jumlah 

provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat dikatakan sebagai pemenang 

secara langsung berdasarkan hasil syarat pemilu.  

Pada dasarnya seluruh partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil 

presiden memiliki hak yang sama. Namun pemberlakuan ambang batas terhadap 

pencalonan presiden dan wakil presiden dapat mencederai dan semangat konstitusi 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, dan 

dapat pula dikatakan bahwa dengan adanya ambang batas bisa mencederai prinsip 

civil right karena prinsip demokrasi konstitusi yang dianut Indonesia terhadap 

pencalonan presiden dan wakil presiden tidak mengamanatkan adanya ambang batas. 

Akan tetapi, faktanya yang terjadi di Indonesia adanya ambang batas (presidential 
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threshold) terhadap syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dianggap sebagai  

perolehan suara pemilu legislatif. 

C. Penetapan Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang 

Pilpres 

James Bryce memberikan pendapatnya terhadap konstitusi bahwa lahirnya 

konstitusi sebagai penyokong politik masyarakat melalui hukum. Hukum sebagai 

pengarah dan juga sebagai penentu legalitas lembaga-lembaga negara secara 

permanen serta diakui fungsi dan ketetapan hak-haknya.
284

 Konstitusi atau yang 

dikenal pula sebagai UUD NRI 1945. Konstitusi merupakan kontrak sosial (social 

contract) atau perjanjian masyarakat yang dikelola dengan baik untuk mendirikan 

suatu negara. Perjanjian tersebut menjadi bukti dalam hal keilmuan islam yang 

banyak ditemukan dari berbagai literatur sejarah. Salah satu contoh Konstitusi 

Madinah dalam sejarah umat islam demi membangun peradaban manusia pada suatu 

bangsa atau negara
285

 

Sehingga, dapat dipahami bahwa konstitusi secara istilah dapat dapat pula 

dipahami dengan begitu mudah. Hal demikian, disebabkan cakupan yang diatur 

dalam konstitusi tersebut mencakup permasalahan dalam suatu negara dan juga 

disebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam menafsirkan konstitusi. 
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Materi konstitusi pada dasarnya memiliki tiga hal yang paling penting yaitu; 

pertama, memberikan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Kedua, 

menetapkan dasar ketatanegaraan. Ketiga, terselenggaranya dasar trias politica baik 

dalam hal pembatasan dan pembagian kekuasaan.
286

 Pada bagian ketiga merupakan 

pemikiran secara normatif maksud pembatasan dan pembagian kekuasaan yang 

sebenarnya. Sehingga, adanya konstitusi sebagai pengontrol agar tidak melenceng 

dari sumber kekuasaan asli bagi organ negara.
287

 Ismail Suny dalam bukunya 

menyebutkan sesuai amanat konstitusi atau UUD NRI 1945 bahwa pemilik asli 

kekuasaan adalah rakyat.
288

 Hal tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

undang-undang ini. 

Berdasarkan amanat tersebut kekuasaan rakyat kemudian dipetakan ke dalam 

berbagai struktur negara, seperti kekuasaan legislatif yang didelegasikan untuk 

membuat undang-undang (dewan), kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-

undang (presiden), dan kekuasaan kehakiman lembaga peradilan (organ negara 

kehakiman). Maka, pada dasarnya lembaga negara tidaklah memiliki kekuasaan apa-

apa. Adapun kekuasaannya hanyalah didapat dari pemilik kekuasaan yang 

sesungguhnya. Namun khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tidaklah 

dapat diwakilkan kepada lembaga lain melainkan hanya dapat dilakukan oleh pemilik 
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kekuasaan yang sesungguhnya yaitu rakyat melalui pemilihan secara langsung. 

Sesuai amanat Pasal 6A ayat 1 bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden 

dilakukan secara langsung oleh rakyat.
289

 Berdasarkan atas perubahan ketiga dan 

keempat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan 

sudah bersifat final sehingga tidak dapat diganggu gugat.
290

 

Pasal 6A ayat (1)  UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
291

 Demokrasi 

elektoral tersebut sebagai manifestasi sekaligus pengamalan prinsip demokrasi 

konstitusional. Adanya struktur penyelenggaraan kehidupan bernegara termasuk 

dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang termuat pada Pasal 1 ayat (2) dan 

(3). Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” bahwa 

berdasarkan demokrasi konstitusional merupakan kehendak dari rakyat. Berdasarkan 

kedaulatan rakyat merupakan penentu kebijakan negara yang dapat dilakukan 

sewaktu-waktu dengan tata cara yang telah ditentukan. Penentuan dapat dilakukan 

melalui pemilihan umum (general election) bahwa salah satu pengambilan keputusan 

yang dilakukan secara langsung.
292
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“Kedaulatan berada di tangan rakyat” memiliki makna dalam hal kepemilikan 

baik dari segi kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih 

pemimpin secara demokratis demi terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat dan 

berbagai lapisan masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya roda 

pemerintahan demi tercapainya cita-cita negara.
293

 Namun secara tekstual gramatikal 

dapat dipahami yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar 

terbentuknya pengusulan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau 

gabungan partai politik. 

Adapun alasan parpol memiliki hak pengusulan calon presiden dan wakil 

presiden, jika dilihat secara filosofi konseptual sehingga tujuan partai politik sebagai 

penghubung antara pemerintah (the state) dengan warga negara (the citizens).
294

 

Sehingga berdasarkan mandat sistem pengaturan yang ada terhadap pencalonan 

presiden dan wakil presiden diberikan pada partai politik yang terdaftar. 

Penetapan ketentuan presidential threshold jika ditelaah pada pemaparan bab 

sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) bahwa “pasangan calon presiden 

dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Yang merupakan dasar tambahan 

pengaturan calon presiden dan wakil presiden. 
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Bahwa berdasarkan teks Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pencalonan 

presiden dan wakil presiden diberikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu 

dalam menentukan calonnya. Partai politik sebagai tiang demokrasi menjadikan jalan 

penghubung antara warga dan pemerintah.
295

 Lebih lanjut, dalam Pasal 6A ayat (5) 

memberikan peluang terbentuknya peraturan yang bersifat khusus. Sehingga, turunan 

dari pasal tersebut yang kemudian memberikan peluang terbentuknya sebagaimana 

Pasal 9 UU 42/2008  yang menegaskan;  

pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 

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

puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, 

sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”
296

 

Perkembangan presidential threshold terhadap adanya besaran angka ambang 

batas yang harus dipenuhi agar bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil 

presiden sebagai tindak lanjut dari parliamentary threshold yang sebelumnya 

menggantikan electoral threshold. Tujuan utama terbentuknya presidential threshold 

yang memiliki cita-cita terhadap penguatan sistem presidensial dalam jalur partai 

politik yang stabil. Namun, sejalan dengan itu adanya pembatasan justru terjadi pro 

dan kontra. Utamanya partai politik besar yang menginginkan 20% sebagai syarat 

pencalonan presiden dan wakil presiden yang berbeda dengan partai menengah dan 
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bahkan partai kecil yang masih tergolong belia yang menginginkan ada pengurangan 

besaran dan bahkan pengurangan menjadi 0% .  

Adanya mandat yang diberikan oleh pemilik kekuasaan asli pada tiap partai 

politik menjadikannya sebagai pemangku kekuasaan sementara utamanya dalam hal 

pencalonan presiden dan wakil presiden dari dasar tertinggi Pasal 6 ayat (2) dan tidak 

memberikan ruang penafsiran walaupun dari pembentukan undang-undang. Namun, 

dalam Pasal 6A ayat (5) yang rumusannya “tata cara pelaksanaan pemilihan 

presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” adalah 

pengaturan lebih lanjut terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan pada 

substansi syarat yang diubah apalagi diametral dengan ketentuan dalam UUD NRI 

1945 itu sendiri. 

Namu, dalam hal pengaturan tata cara pemilihan langsung presiden dan wakil 

presiden diberikan kepada pemangku kekuasaan membentuk undang-undang.
297

 

Pendelegasian ini sebagai pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat yang 

dimanifestasikan dengan demokrasi partisipatoris atau keadaan memberi kesempatan 

berpartisipasi. Dimana terdapat kesempatan bagi warga negara dan pemerintahan 

berdasarkan atas hukum tanpa terkecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 

27 UUD NRI 1945 menyatakan “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
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dengan tidak ada kecualinya” untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa 

dalam konteks hak untuk dipilih dan memilih. 

Adanya presidential threshold atau ambang batas dalam pelaksanaannya tidak 

dapat dibenarkan jika dilakukan atas dasar kepentingan sehingga berdampak pada 

kerugian partai politik lain. Disisi lain terselenggaranya presidential threshold 

memberikan dampak terhadap hilangnya hak warga negara melalui partai politik. 

Maka dari itu, perlu memperhatikan sesuai dengan konsep dan prinsip demokrasi. 

Perlu diketahui adanya presidential threshold harus dilaksanakan secara proporsional 

dan memperhatikan keseimbangan serta lebih menyederhanakan partai politik yang  

beraneka ragam. Ketetapan presidential threshold harus menyamaratakan setiap 

partai politik yang terdaftar sebagai peserta sehingga tidak ada partai politik yang 

mendapat pertimbangan keuntungan dan kerugian.
298

  

Sebagai suatu konstitusi modern, UUD NRI 1945 digariskan untuk memandu 

pelaksanaan sirkulasi kepemimpinan nasional melalui pemilu agar dapat berjalan 

secara konstitusional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

konstitusi dan memenuhi prinsip-prinsip konstitusionalisme. Sebab, dalam Pasal 6A 

ayat (1) UUD NRI 1945 memandatkan bahwa pemilu sebagai instrumen 

ketatanegaraan dalam menentukan pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang 

memandu nation drive dan ketata pemerintahan nasional. Oleh karena itu, 
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pelaksanaan pemilu haruslah dijiwai oleh spirit of the constitution agar menghasilkan 

pemilu yang demokratis dan konstitusional. 

Lutfi ansori mengemukakan bahwa maksud dari Pasal 6A UUD NRI 1945 bahwa 

dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menentukan syarat ambang 

batas yang ada hanyalah “Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diajukan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”.
299

Adapun 

makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) bahwa persyaratan yang harus 

dipenuhi calon presiden dan wakil presiden yaitu; Pertama, calon presiden dan wakil 

presiden yang diajukan oleh partai politik ataupun berkoalisi dengan partai politik 

lain. Kedua, setiap partai politik yang terdaftar dapat mengajukan calon presiden dan 

wakil presiden selama memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Ketiga, tidak ada 

penambahan syarat lain berupa threshold berapapun besarnya. 

D. Penafsiran Tekstual (Original Intent) Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang terdapat dalam suatu negara 

(supreme law of the land) yang secara teoritis menempatkan suatu undang-undang 

dasar sebagai kontrak rakyat dengan negara.
300

 Sebagai landasan tertinggi sebuah 

negara harus selalu dijunjung tinggi. Kontrak sosial yang dimaksudkan oleh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berupa Undang-Undang Dasar yang dapat digolongkan 
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menjadi empat periode semenjak diundangkannya UUD 1945 yakni; masa 

pengundangan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, serta diberlakukannya kembali 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun yang berlaku di Indonesia terdapat tiga periode 

yang berlaku secara umum.
301

 

UUD 1945 yang diamandemen sejak 1999-2002 terjadi perubahan hanya 

terkait isi yang terkandung dalam undang-undang dasar. Namun perubahan tersebut 

berlangsung selama 4 tahap yang dapat merubah struktur kenegaraan secara 

signifikan. Pengaturan tersebut yang kembali diresmikan menjadi Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Aturan tersebut termasuk pengaturan 

terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 6A 

ayat (2) yang menyebutkan bahwa; “Pasangan calon presiden dan wakil presiden 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 

sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
302

 

Adapun maksud dari Pasal 6A ayat (2) secara tekstual dapat dipahami bahwa 

adanya tempat yang diberikan kepada partai politik dalam mengajukan calonnya 

sebagai presiden dan wakil presiden selama memenuhi syarat sebagai peserta 

pemilihan umum. Akan tetapi Pasal 222 UU 17/2017 tentang Pemilu 222 yang 

menyatakan: “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
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20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional 

pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.
303

 

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang khususnya dalam hal 

pemilihan umum, memberikan persyaratan tambahan secara langsung terkait 

prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun, jika ditinjau dari ketentuan 

UUD NRI 1945 bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden cukup dilakukan oleh 

partai politik peserta pemilu. Jika dilihat aturan yang mendasari lahirnya undang-

undang tersebut sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang 

mengatakan bahwa; “tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 

lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Terkait tata cara pemilihan presiden dan 

wakil presiden yang terdapat dalam ketentuan UUD NRI 1945 sebenarnya sudah 

tertutup adanya penambahan persyaratan pencalonan termasuk adanya persyaratn 

khusus yang harus dipenuhi parpol di DPR agar dapat mengajukan calonnya.
304

 

Adanya pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan utamanya 

Pasal 6A. titik fokus permasalahan yang selalu ditekankan pada Pasal 6A ayat (3) 

yang memberikan persyaratan kemenangan pemilihan presiden berasal dari suara 

terbanyak rakyat. Namun, terkait ayat (2) terdapat risalah bahwa tidak ada sedikitpun 

peserta sidang yang menyinggung presidential threshold. Adanya ayat (5) sebagai 

pengunci terhadap persyaratan pengajuan calon, legitimasi yang diberikan kepada 
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undang-undang hanya sebagai persyaratan personal yang memberikan batasan 

tambahan yang tidak hanya terdapat dalam UUD NRI 1945.
305

 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 terhadap ketentuan pengusulan calon 

presiden dan wakil presiden berasal dari butir tuntutan reformasi terhadap perubahan 

undang-undang dasar. Sejak perubahan pertama dan kedua undang-undang dasar 

pada tahun 1999-2000 telah terdapat ketentuan pengajuan calon presiden dan wakil 

presiden. Akan tetapi pada kedua periode tersebut tidak tercapai kata sepakat atas 

usulan perubahan yang akan disahkan.
306

 

Namun, pada tahapan ketiga amandemen undang-undang dasar telah 

diakomodir dari Pasal 6A utamanya persyaratan pencalonan presiden dan wakil 

presiden serta pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat agar segera 

disahkan.
307

 Sementara seluruh yang terdapat pada sistem ketatanegaraan memiliki 

mekanismenya sendiri seperti adanya larangan presiden untuk membekukan DPR, 

pemberhentian presiden dan mangkat, tidak melaksanakan kewajibannya, pemilihan 

wakil presiden, dan presiden memiliki kekuasaan terhadap pembuatan perjanjian 

internasional.
308
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Terkait persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dari hasil 

perubahan undang-undang dasar tidak terlepas dari perdebatan sejak awal. Termasuk 

pemilihan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Disisi lain pula 

perdebatan yang selalu memunculkan pro maupun kontra terkait ketentuan pemilihan 

umum presiden dan wakil presiden terhadap syarat personal yang harus dipenuhi 

untuk menjadi pemimpin negara.
309

 

Usaha mengembalikan kembali pembentukan sebuah konstitusi atau original 

intent terhadap persyaratan personal yang kewenangannya diberikan kepada undang-

undang untuk  memberikan penjelasan, perdebatan tersebut terlihat secara jelas pada 

syarat personal calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut; materi Pasal 6 

UUD yang diusulkan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat menjelaskan 

bahwa persyaratan mutlak yang harus menjadi presiden dan wakil presiden harus 

orang oran Indonesia asli dan tidak pernah menyatakan menerima kewarganegaraan 

lain.310
 Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memerikan penjelasannya bahwa “….Oleh 

karenanya kami mengusulkan untuk Pasal 6 ini mungkin usulan hasil yang telah dirumuskan 

oleh Badan Pekerja ini bisa kita sepakati menjadi Ayat (1). Tapi Ayat (2) perlu ada 

tambahan bahwa persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan 

undang-undang, karena sekarang ini pun sedang disiapkan tentang lembaga Kepresidenan, 

biarlah nanti itu diatur di sana yang jelas mengenai persyaratan ini”. Andi Najmi Fuadi 

yang mewakili F-KB menyatakan: “Jadi konstitusi hanya mensyaratkan bahwa Presiden dan 
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Wakil Presiden itu orang Indonesia yang nanti redaksinya bisa kita sempurnakan. Kemudian 

ada ayat berikutnya, „syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

diatur dalam undang-undang”.
311

 

Disisi lain dapat dilihat pula berdasarkan pendapat Afandi dari F-TNI/Polri: 

…. Saya berpendapat bahwa untuk syarat ini ada dua hal yang penting 

yang satu adalah syarat status yang amat penting itu sudah disebutkan 

pada kewarganegaraan. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat 

keadaan diri. Untuk itu maka kami berpendapat bahwa untuk Pasal 6 ini 

ada dua hal, satu syarat status, syarat status sebagaimana yang tertuang 

di dalam rancangan perubahan pada Pasal 6 oleh BP, “Presiden dan 

Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak 

pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”, 

ini menjadi Ayat (1) Pasal 6. 

Kemudian untuk Ayat (2)-nya adalah “Syarat-syarat menjadi calon 

Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang”, begitu 

saja. Alasannya sebagai berikut yang pertama seperti pemahaman kami 

ini bahwa untuk Pasal 6 ini adalah syarat-syarat ada dua hal tadi, syarat 

status, syarat keadaan diri. Kemudian syarat satu sangat penting 

dipisahkan tersendiri. Kemudian syarat-syarat keadaan diri secara 

lengkap itu diatur dengan undang-undang, agar bisa lebih teliti, lebih 

luwes, lengkap, utuh, terpadu. 

Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan 

misalnya tentang umur tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini 

mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang 

tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, 

umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan 

lebih mudah apabila ditingkat undang- undang, bukan di Undang-Undang 

Dasar, akan lebih luwes…
312

 

Sehingga pada Rapat Paripurna ke-7  ST MPR yang dipimpin oleh Amin Rais 

menyetujui perubahan atas Pasal 6 UUD menjadi Pasal 6 ayat (1)  “Calon Presiden 

dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya 
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dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak 

pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Dan ayat 

(2) “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang.”
313

 

Pembahasan persyaratan yang terdapat dalam lembaga kepresidenan sungguh 

sangat jelas hal yang berkaitan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden 

dengan persyaratan personal calon presiden. Apabila dilihat dari rancangan BP MPR 

dalam Pasal 6 dan Pasal 6A yang memiliki tahapan sebagai berikut, Alternatif 1 

Varian 1;
314

 

(1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh 

rakyat.  

(2) MPR sebagai pemegang wewenang dalam memilih Presiden dan Wakil 

Presiden memilih dan menetapkan dua paket calon yang mendapat suara 

unggul. 

(3) Apabila suara elektoral banyak yang diperoleh oleh calon Presiden dan 

Wakil Presiden makan dinyatakan terpilih. 

(4) Persyaratan dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

kemudian diatur oleh undang-undang. 
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Alternatif 1 Varian 2 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh 

rakyat. 

(2) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan 

suara rakyat terbanyak. 

(3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur 

dengan undang-undang. 

Alternatif 2 varian 1 berbunyi:
315

 

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil 

Presiden partai pemenang satu dan dua hasil pemilihan umum yang 

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” 

Alternatif 2 varian 2: 

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh 

partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum. 

(2) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih 

dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

(3) Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara maka dua paket 

calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 

suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

(4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Terkait hal pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara 

langsung oleh rakyat tanpa adanya campur tangan MPR, akhirnya memberikan titik 

terang semenjak adanya kesepakatan dari semua fraksi untuk dilakukannya pemilihan 
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presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung. Jakob Tobing sekalu 

Ketua PAH 1 memunculkan alternatif baru terkait Pasal 6A sebagai berikut;
316

 

Alternatif 1:  

Pasal 6A 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh 

rakyat. 

(2) Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. 

(3) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih 

dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua 

puluh persen suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari 

setengah jumlah provinsi di Indonesia, disahkan menjadi Presiden dan 

Wakil Presiden. 

(4) 317
 

Alternatif 1: 

Dalam hal ini tidak ada paket calon Presiden dan dan Wakil Presiden yang 

terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon 

yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 

umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan paket yang 

memperoleh suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Alternatif 2: 

Dalam hal ini tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon 

yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 

umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh 

suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang. 

Alternatif II
318

 

Pasal 6A 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh 

rakyat. 
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(2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat 

suara terbanyak. 

(3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan 

suara elektoral terbanyak. 

(4) Syarat-syarat dan tatacara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur 

dengan undang-undang. 

Slamet Effendy Yusuf mengutarakan pendapatnya terhadap persyaratan 

personal (Pasal 6) dan tata cara pencalonan (Pasal 6A), bahwa ketentuan Pasal 6A 

memberikan bahasan alternatif baru yaitu:
319

 “….Oleh karena itu, kalau kita baca 

naskah yang dihasilkan oleh Badan Pekerja maka Pasal 6 itu adalah terutama 

berkaitan dengan mengenai Presiden atau Wakil Presiden atau calon Presiden atau 

calon Wakil Presiden. Kemudian Pasal 6A adalah mengenai Tata Cara Pemilihan 

Presiden atau Wakil Presiden yang tadinya adalah Ayat (2) di Pasal 6.” 

Pembahasan lanjutan yang diadakan pada Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A 

MPR, 7 November 2001, selain membahas ketentuan norma PAsal 6A, juga 

dibahas ketentuan Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C dipimpin Jakob 

Tobing. Dalam Rapat Lobi Tim Perumus, pembahasan sudah langsung pada 

narasi norma yang disepakati. Hasil pembahasan terkait ketentuan norma 

Pasal 6A versi Komisi A MPR, adalah sebagai berikut:
320

 

Pasal 6A 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat. 

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. 

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih 
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dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan 

Wakil Presiden. 

(4)  
Alternatif 1 

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 

dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Alternatif 2 

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden. 

(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang. 

Pada pembahasan terakhir dari perdebatan Pasal 6A mengarahkan permasalahannya 

pada pilihan alternatif 1 dan 2 terhadap permasalahan ayat (3) yang tidak terpenuhi 

terhadap persyaratan pemilihan presiden yang mendapat kemenangan dari suara 

terbanyak. Adapun ketentuan pengajuan calon presiden dan wakil presiden dapat 

disimpulkan bahwa hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilu. Adapun risalah umum Pasal 6A 

ayat (2) tidak terdapat fraksi serta anggota MPR yang menyinggung presidential 

threshold. Lebih lagi Pasal 6A ayat (5) menutup rapat persyaratan pengajuan calon, 

yang tidak seperti pada pembahasan persyaratan personal dari calon presiden dan 

wakil presiden yang memberikan wewenang kepada undang-undang untuk 

menambahkan batasan selain dari norma yang terdapat pada UUD NRI 1945. 
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E. Implementasi Penerapan Ketentuan Presidential Threshold Terhadap Sistem 

Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Maslahah  

Penerapan terhadap ketentuan threshold dalam pelaksanaan pemilihan umum 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berikut saya utarakan mulai pemilihan 

umum 1999 sampai 2019 berikut ini;  

1. Pemilihan Umum Tahun 1999 

Pemilihan yang dilakukan pada tahun 1999 atas dasar UU No. 

3/1999 tentang Pemilu. Pada BAB VII UU a quo terhadap persyaratan 

pemilihan umum tahun 1999, dengan aturan terkait ambang batas yang 

harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat berpartisipasi pada pemilu 

berikutnya (electoral threshold). Terhadap ketentuan yang terdapat dalam 

UU a quo tidak mengatur ketentuan ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden 

(presidential threshold). Peserta pemilu tahun 1999 ditetapkan melalui 

hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU).
321

 Persyaratan a quo tersebut yakni Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 82 

UU 3/1999 yang menetapkan persyaratan sebagai berikut; 

a. Adanya pengakuan terhadap partai politik sebagaimana yang terdapat 

dalam undang-undang. 
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b. Jumlah pengurus yang dimiliki lebih dari 1/3 dari provinsi di 

Indonesia. 

c. Jumlah anggota yang terdapat di kabupaten/kota dari sepertiga 

provinsi. 

d. Adanya pengajuan nama calon pemimpin yang lampirkan nama dan 

tanda gambar partai politik. 

Penerapan mekanisme seleksi peserta sebagaimana yang diatur 

dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1999 pada praktiknya pemilu diikuti 

hingga 48 partai politik. Sehingga, dalam pemilu yang diikuti oleh 48 

partai politik tersebut merupakan jumlah yang paling besar dalam sejarah 

pelaksanaan pemilu sejak tahun 1955.selain dipengaruhi semangat 

demokrasi setelah 6 kali pemilu di bawah rezim orde baru yang hanya 

diikuti oleh beberapa parpol saja. Namun, faktor yang menentukan 

besarnya jumlah parpol peserta pemilu tahun 1999 dikarenakan tidak 

adanya peraturan yang secara ketat membatasi keikutsertaan parpol dalam 

pemilu.
322

 

Penerapan seleksi ketentuan ambang batas baru dilakukan untuk 

menentukan peserta pemilu berikutnya. Pasal 39 ayat (3) UU No. 3 Tahun 

1999 menentukan: “untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, 
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partai politik harus memiliki sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah kursi 

DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi 

DPRD 1 atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 
 

 
 (setengah) 

jumlah provinsi dan di 
 

 
 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh 

Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum”.
323

 Ketentuan ini 

merupakan dasar sekaligus pedoman yuridis untuk menentukan peserta 

pemilu berikutnya (tahun 2004). Partai politik yang tidak memenuhi 

persyaratan batas minimal yang telah ditentukan makan diminta untuk 

bergabung dengan partai politik lain dengan melampirkan tanda gamba  

salah satu parpol yang bergabung atau tanda tersebut. 

 Pelaksanaan pemilu 1999 masih menggunakan aturan UUD NRI 

1945 sebelum perubahan maka hanya diperuntukan untuk memilih DPR 

dan DPRD serta masih mengenal sistem pengangkatan anggota ABRI.
324

 

Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu. 

Pemilu tahun 1999 berjalan relatif aman jika dibandingkan dengan 

pemilu tahun 1997. Maswadi Rauf mengungkapkan dua faktor sehingga 

pemilu tersebut menjadi aman yakni, pertama, adanya harapan besar 
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rakyat Indonesia terhadap pemilu 1999 karena dianggap sebagai alat untuk 

menentukan pendapat rakyat sehingga rakyat tidak ingin mengganggu 

pemilu. Kedua, adanya kebebasan dan keterbukaan dalam pemilu 1999 

yang lebih baik dibandingkan pemilu masa Orde Baru. Adanya sikap 

netral pemerintah dapat memberikan peran untuk meredam frustasi di 

kalangan rakyat.
325

 Adapun partai pemenang yang mendapat perolehan 

kursi di atas dua persen yakni PDI Perjuangan berada di posisi tertinggi, 

Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang (PBB), Bangsa (PKB), 

Partai Amanat Nasional (PAN), PPP. 

2. Pemilihan Umum Tahun 2004 

Masa pemilihan umum 2004 masih menerapkan sistem 

proporsional, namun variannya berbeda dibandingkan dengan sistem yang 

diterapkan pemilu tahun 1999. Pemilu masa transisi tersebut 

menggunakan sistem proporsional tertutup dimana daftar calon legislatif 

diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
326

 

Tahun 2004 sendiri merupakan pemilihan umum hasil amandemen 

UUD NRI 1945 yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (3)  yang 

mengemukakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih 
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anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden”. Selain itu 

pemilihan presiden diperkuat dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa pemilihan 

presiden dan wakil presiden dipilih secara bersamaan oleh rakyat. Oleh 

sebab itu, pada pemilihan umum di tahun 2004 selain memilih DPR, DPD, 

dan DPRD, rakyat juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal 

demikian semakin diperkuat dengan munculnya UU 12/2003 tentang 

Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD dan juga UU 23/2003 tentang 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
327

 

Mekanisme yang digunakan dalam pemilu tahun 2004 

menggunakan dasar electoral threshold yang mengacu pada Pasal 142 dan 

143 UU 12/2003.  Aturan yang ditetapkan pada Pasal 142 bahwa apabila 

peserta partai politik dari tahun 1999 memperoleh dua persen atau lebih 

terhadap jumlah kursi yang disediakan di DPR atau memiliki suara 

minimal tiga persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

ditetapkan sebagai peserta pemilu setelah dilaksanakannya pemilu 

1999.
328

 Sehingga peserta pemilu tahun 1999 yang tidak memenuhi 

kriteria sebagaimana Pasal 142 tersebut maka berlaku Pasal 143 dari UU 
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12/2003 bahwa tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum tahun 

berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain. 

Partai politik tersebut harus memenuhi persyaratan agar dapat ikut 

menjadi peserta pemilu sebagaimana yang terdapat dalam peraturan Pasal 

7 UU 12/2003. adapun terkait masalah pelaksanaan penelitian keabsahan 

syarat menjadi peserta pemilu dan tata cara penelitian menjadi peserta 

pemilu ditetapkan oleh KPU. UU N.O 12 Tahun 2003 ini mengandung 

dua mekanisme seleksi kepesertaan pemilu, yakni mekanisme electoral 

threshold dan verifikasi oleh KPU. Jika dilihat dalam implementasinya 

bahwa pemilihan tahun 2004 jumlah parpol yang ikut relatif sedikit 

apabila dibandingkan pemilu tahun 1999 yang hanya 24 parpol. Sistem 

ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidaklah dikenal dalam 

UU 12/2003 terhadap penentuan keikutsertaan parpol untuk pembagian 

kursi di DPR.
329

 

Pemilihan pada tahun 2004 terdapat dua wakil besar yang harus 

dipilih oleh rakyat yaitu legislatif dan eksekutif.  Pelaksanaan pemilihan 

presiden dan wakil presiden (eksekutif) berdasarkan pada UU 12/2003 

tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan rujukan Pasal 

6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengemukakan bahwa “pasangan calon 

presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
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partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum” sehingga dapat disimpulkan bahwa parpol atau gabungan parpol 

yang memiliki hak dalam melakukan pengusulan calon presiden dan wakil 

presiden. Terdapat pengaturan yang terdapat dalam UU a quo mengenai 

kualifikasi pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai 

politik. Hal demikian secara jelas diatur dalam Pasal 5 UU a quo bahwa 

mengenai persyaratan parpol untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil 

presiden harus memenuhi 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen 

suara sah nasional pemilu anggota DPR.
330

 

Sehingga dari adanya persyaratan tersebut maka pada pemilihan 

presiden dan wakil presiden menyisakan lima pasangan calon yang dapat 

dipilih oleh rakyat yaitu (1) Wiranto – Salahuddin Wahid (Partai 

Golongan Karya), (2) Megawati Soekarnoputri – Ahmad Hasyim Muzadi 

(Demokrasi Indonesia Perjuangan), (3) Amien Rais – Siswono 

Yudohusodo (Partai Amanat Nasional), (4) Susilo Bambang Yudhoyono – 

Muhammad Jusuf Kalla (Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai 

Keadilan, dan Partai Persatuan Indonesia), (5) Hamza Has – Agum 

Gumelar (Partai Persatuan Pembangunan). 
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3. Pemilihan Umum Tahun 2009 

Pada pemilihan umum tahun 2009 tidak lagi menggunakan UU 

12/2003 dan UU 23/2003. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil 

presiden telah menggunakan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Praktik 

ketatanegaraan di Indonesia khususnya di bidang penyelenggaraan pemilu 

dirasa belum sempurna. Berbagai isu yang sering muncul dalam hal 

ketatanegaraan misalnya adanya hubungan stabilitas lembaga negara jika 

dilakukan penyederhanaan partai politik sehingga memberikan penguatan 

terhadap sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
331

 

Usaha perbaikan penyelenggaraan pemilihan umum dibuktikan 

dengan adanya desain dari sistem ketatanegaraan yang berujung pada 

eksperimen sistem pemilihan umum dalam berbagai undang-undang. 

Upaya tersebut terlihat pada pemilihan di tahun 2009 dengan 

memunculkannya ketentuan parliamentary threshold dan presidential 

threshold yang saat ini masih terbilang baru. Ketentuan electoral 

threshold sebagaimana yang dimaksud pada UU No. 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 315 

tersebut mengalami kenaikan angka, pada pemilu 2004 parpol cukup 

dengan memperoleh sekurang-kurangnya 2 persen atau lebih dari kursi 
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DPR atau minimal 3 persen dari DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota. Sementara Pasal 315 Undang-Undang Pemilu Legislatif 

ini ambang batasnya naik menjadi sekurang-kurangnya 3 persen dari DPR 

dan 4 persen dari DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. Aturan dalam 

pemilihan umum tahun 2009 menunjukkan bahwa terjadi penjagaan secara 

ketat dan pembatasan bagi partai politik.
332

 

Semangat sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia 

menimbulkan perdebatan yang terbilang cukup sengit utamanya materi 

penyederhanaan partai politik. Betapa tidak, serangkaian upaya 

meregulasikan sistem ambang batas selalu diuji coba dalam setiap 

Undang-Undang Pemilu meski seringkali norma tersebut juga selalu 

mendapat perlawanan dengan diajukannya judicial review ke Mahkamah 

Konstitusi. Pemberlakuan threshold awalnya ditetapkan dalam Undang-

Undang Pemilihan Legislatif a quo yang harus dipenuhi parpol untuk 

dapat berpartisipasi pada perhitungan kursi di parlemen. disisi lain 

ketentuan presidential threshold partai politik harus memenuhi syarat 

minimal yang harus dipenuhi agar dapat berpartisipasi dalam pencalonan 

presiden dan wakil presiden.
333
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Hasil penyaringan parpol berdasarkan parliamentary threshold 

digunakan sebagai acuan penentuan partai politik supaya dapat 

mencalonkan presiden dan wakil presiden. Apabila dilihat Pasal 6A ayat 

(2) UUD NRI 1945 yang menetapkan “pasangan calon presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, secara rasio 

yuridis partai politik peserta pemilu seharusnya dapat mencalonkan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden.akan tetapi berbeda halnya 

dengan dalam praktek, pembentukan undang-undang yang bersifat 

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) terhadap ketentuan UUD 

NRI 1945 yang dikontekstualisasikan pada dinamika ketatanegaraan. 

Aturan tersebut  berefek pada pemberlakuan norma threshold pencalonan 

presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam ketentuan UU Pemilu a 

quo.
334

 

Ketentuan presidential threshold yang semakin ketat memberikan 

dampak terhadap munculnya kerjasama partai politik untuk mencalonkan 

pasangan presiden dan wakil presiden. Pemilihan 2009 yang menerapkan 

presidential threshold kenyataannya hanya menyisakan tiga pasangan 

calon yaitu 1) Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (Partai Demokrat), 
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2) Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (Partai PDIP dan Partai 

Gerindra), dan 3) Jusuf Kalla – Wiranto (Partai Golkar). 

4. Pemilihan Umum Tahun 2014 

Pemilu tahun 2014 merupakan pelaksanaan pemilu ketiga dari 

hasil amandemen keempat yang dilakukan setiap lima tahun sebagaimana 

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.sama halnya dengan pemilu tahun 

2009, pada pemilu tahun 2014 juga diikuti perubahan atas undang-undang. 

Akan tetapi pada pemilu kali ini yang mengalami perubahan hanya pemilu 

legislatif. Adapun pemilihan presiden tetap menggunakan UU No. 

42/2008. Pada pemilihan tahun ini masih menggunakan sistem ambang 

batas UU Pileg a quo sebagai syarat keikutsertaan partai politik. Berbeda 

halnya pada pemilu tahun 2004 dan 2009, pada pemilu legislatif tahun 

2014 tidak lagi menggunakan electoral threshold Pasal 8 ayat (1) UU 

Pileg a quo menentukan “partai politik peserta pemilu pada pemilu 

terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara 

sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada 

pemilu berikutnya”.
335

  

Jika melihat fakta yang timbul setelah berlakunya norma tersebut, 

yakni diikuti dengan adanya permohonan uji materi ke MK oleh parpol-

parpol peserta pemilu tahun 2009 yang tidak lolos parliamentary 
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threshold praktis dapat ditangkap maksud norma tersebut bahwa 

“memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional” menurut 

norma tersebut ialah memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary 

threshold) pada pemilu tahun 2009 yang diatur dalam Pasal  202 UU No. 

10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Pada Pasal 8 ayat (1) UU Pileg a quo 

yang dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2014 adalah peserta pemilu 

di tahun 2009 yang dinyatakan lolos parliamentary threshold. Akan tetapi, 

bagi partai politik di tahun 2009 yang tidak memenuhi persyaratan atau 

partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilihan maka harus 

memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (2) UU Pileg a quo 

jika ingin ikut berpartisipasi pemilihan presiden tahun 2014.
336

 

Ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK dengan salah satu 

argumentasi hukumnya sebagai berikut “syarat-syarat  yang harus 

dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif 

tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk menjadi peserta 

pemilu tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilu bagi partai 

politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilu legislatif tahun 

2009. Sehingga tidak adil apabila partai politik yang lolos menjadi peserta 

pemilu tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti 
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pemilu tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai 

politik yang yang tidak memenuhi parliamentary threshold  harus 

mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. Parliamentary 

threshold sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk 

menjadi peserta pemilu berikutnya, tetapi adalah ambang batas bagi 

seluruh partai politik peserta pemilu untuk mendudukkan anggotanya di 

DPR.”
337

 

Maka atas dasar putusan tersebut Pasal 8 ayat (2) UU Pileg a quo 

berlaku sama untuk untuk semua parpol yang akan turut serta dalam 

pemilu 2014, yakni parpol yang lolos parliamentary threshold pemilu 

tahun 2009 dan parpol baru. Pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana 

dalam pengaturan UU Pileg a quo menggunakan mekanisme verifikasi 

administrasi dan verifikasi faktual sehingga pemilu tahun 2014 tidak 

berdasarkan pada ketentuan ambang batas sebagaimana pada tahun 2004 

dan 2009. Pemilu tahun 2014 selain memilih anggota legislatif juga 

memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan tahun ini masih 

menggunakan aturan yang sama seperti pemilu 2009. Oleh karena itu, 

undang-undang yang digunakan masih sama maka pemilu tahun 2014 
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masih menggunakan pengaturan Pasal 9 UU Pilpres a quo sehingga tetap 

diberlakukan sistem ambang batas pencalonan.
338

 

5. Presidential Threshold dalam Pemilu 2019 

Menyoroti sistem pemilihan ambang batas presidential threshold 

sejak pemilu tahun 2004 pun masih digunakan dalam pemilu 2019. 

Namun dari sejak adanya aturan tersebut tidak pernah terlepas dari 

polemik diberbagai kalangan pemerhati hukum di Indonesia. Pasal 9 UU 

Pilpres yang menetapkan “pasangan calon diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi perolehan 

kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% 

suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya”. 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan “pasangan calon 

presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sehingga, jika 

dilihat adanya besaran angka minimal sebagaimana Pasal 9 UU Pilpres a 

quo  tidaklah sejalan.  

Tafsir-gramatikal dan tekstual Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 

dapat digambarkan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum 

dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus 

memenuhi besaran angka pencalonan. Sehingga dengan adanya besaran 
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angka calon presiden malah memberikan pembatas partai politik untuk 

ikut mencalonkan presiden dan wakil presiden yang disebabkan adanya 

ketersendatan minimal besaran 20% jumlah kursi DPR yang harus 

dipenuhi.  

Namun yang menjadi pembeda terhadap pemilu 2019 walaupun 

masih menggunakan ketentuan presidential threshold dalam implikasinya 

penerapan presidential threshold pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 

berada pada waktu pelaksanaannya. Bahwa pada pemilu tahun 2014 

pemberlakuan presidential threshold pemilihan presiden dilaksanakan 

setelah dilakukan pemilihan legislatif. Sedangkan pemilu tahun 2019 

penggunaan presidential threshold terhadap pemilu presiden dilakukan 

atas berdasarkan pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga partai baru masih 

dapat mengajukan calonnya dengan syarat bergabung dengan partai lain 

dengan bergabung pada parlemen atau menjadi oposisi. 

Al-Quran menjelaskan dalam rangka mengatur kehidupan 

bernegara ada tiga prinsip dasar sebagai seperangkat nilai etika sebagai 

landasan bernegara yakni; Pertama, manusia dalam kehidupan bernegara 

yang menjalankan dengan prinsip persaudaraan, dengan adanya prinsip 

tersebut persatuan dan toleransi yang timbul dalam masyarakat semakin 

kuat di tengah kehidupan bernegara yang majemuk. Tujuan 

diberlakukannya prinsip persaudaraan tersebut agar pemimpin negara 
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memberi perlakuan yang sama antar warga negara sehingga tidak terjadi 

hal yang bersifat sewenang-wenang. Kedua, prinsip persamaan antar 

manusia, diberlakukannya prinsip tersebut dapat berefek pada penegakan 

keadilan. Sebelum penguasa memutuskan suatu yang bersifat kenegaraan, 

kepala negara harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, wakil, dan 

para ahli. Ketiga, prinsip kebebasan baik dari segi kebebasan berpendapat 

maupun kebebasan beragama. Maka dari itu, pemerintah harus 

menjunjung tinggi dalam memberikan jaminan kepada seluruh warganya 

baik kepercayaan dan keyakinan. Terciptanya peradaban yang maju 

sebenarnya tidak terlepas dari adanya pemberlakuan ajaran kebebasan 

yang diberikan oleh negara kepada warga untuk berpikir dan menyatakan 

pendapat. Implementasi diberlakukannya ajaran kebebasan ini agar warga 

negara terbebas dari kelaparan sehingga tercipta kehidupan yang 

tentram.
339

 

Sistem dan bentuk pemerintahan dalam islam tidaklah menentukan secara 

jelas, sehingga ketiga prinsip tersebut diatas lebih mengarah pada sistem 

pemerintahan demokratis. Alasan tersebut dapat dikemukakan bahwa; Pertama, 

Negara Madinah sampai pada Khulafaur Rasyidin dari sejarah pembentukannya, 

dalam sistem kekuasaan khususnya pada kepala negara tidaklah dilaksanakan 

pergantian atas dasar turun temurun yang kekuasaannya juga tidak bersifat absolut 
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akan tetapi berdasarkan atas konstitusi (syariat). Berbeda halnya pada masa 

pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang menerapkan 

sistem pemerintahan bersifat monarki yang bercorak absolute yang dipengaruhi oleh 

kebudayaan barat. Kedua, hukum islam mengenai sistem bai‟at sebagai kedaulatan 

rakyat, sebagaimana sistem demokrasi Barat. Ketiga, pemerintahan Islam pada 

awalnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Bangsa Arab sejak dulu dikenal 

dengan bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan individu.
340
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BAB IV 

PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH 

A. Korelasi Sistem Presidensial dengan Penguatan Presidential threshold di 

Indonesia 

Konstitusi telah menegaskan melalui ciri-cirinya bahwa Indonesia menganut 

sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi sistem presidensial ini diterapkan dalam 

konstruksi politik multi partai. Sistem multi partai merupakan sebuah konteks politik 

yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat 

kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang 

kompleks.
341

 

Secara teoritis presidensialisme menjadi masalah kalau berkombinasi dengan 

sistem multi partai. Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini 

semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multi partai. Pengalaman di beberapa 

negara yang mampu membentuk pemerintahan yang stabil karena memadukan sistem 

presidensial dengan sistem dwi partai bukan multi partai, contohnya Amerika Serikat. 
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Konsep sistem presidensial yang pokok adalah kedudukan antara lembaga 

eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Lebih jelasnya berikut ini ciri-ciri sistem 

presidensial menurut Scott Mainwaring sebagai berikut:
342

 

1. Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

2. Legislatif dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. 

3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak 

dapat diberhentikan legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan. 

4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. 

Terkait kerangka presidensial, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial. Namun, 

dalam konteks Indonesia yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya harus sesuai 

dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
343

 Pelaksanaan kedaulatan rakyat 

adalah bagaimana cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan 

kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu 

salah satunya dengan pemilu electoral.
344

 

Penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat 

berbeda-beda. Sebagian ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan 
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dengan sistem dwi partai, sebagian lagi ada yang menerapkan sistem presidensial 

yang dikombinasikan dengan sistem multi partai. Penerapan sistem pemerintahan 

presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai maka yang perlu 

dipahami bahwa sistem multi partai merupakan struktur politik, sedangkan sistem 

presidensial merupakan struktur konstitusi. 

Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara. Implikasi utama 

penerapan sistem multi partai adalah tingkat kelembagaan kepartaian rendah dan 

kekuatan politik di parlemen cenderung terfragmentasi. Fragmentasi kekuatan politik 

sangat sulit dihindari dalam sistem multi partai yang memiliki tingkat kemajemukan 

partai yang sangat begitu tinggi. Sebab, kekuatan politik di parlemen cenderung 

terdistribusi secara merata, sehingga sangat sulit memperoleh kekuatan mayoritas 

dalam parlemen. 

UUDN NRI 1945 dalam hal pengajuan calon presiden dan wakil presiden 

tidak menentukan syarat ambang batas atau ketentuan presidential threshold. Namun, 

pada regulasi organik pemilu sebagai landasan normatif pelaksanaan pilpres terdapat 

ketentuan lain yang menyimpang UUD NRI 1945 sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

mengatakan bahwa “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 

sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara 

nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Sehingga ketentuan inilah yang 



229 
 

 
 

mencederai prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Karena regulasi telah 

mengamputasi kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang diharapkannya 

sebelum rakyat memanfaatkannya dalam pemilu. Sehingga dengan adanya 

presidential threshold maka secara matematis sangat kecil kemungkinan untuk 

menghadirkan calon-calon presiden yang beragam dan banyak alternatif karena 

terhalang oleh adanya ketentuan presidential threshold.  

Telah di ketahui bersama bahwa sistem presidensial, presiden bertindak 

sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga desain sebagaimana 

yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI 1945 

menganotasikan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Hal ini 

menunjukan bahwa sistem presiden yang dianut tidak bergantung pada konfigurasi di 

parlemen dan irisannya presidential threshold pada pemilu sebab desain 

konstitusinya telah mengokohkan secara jelas dan tegas. 

Pembentukan koalisi dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden 

menjadi keniscayaan sebab tanpa berkoalisi, maka tidak ada satu pun partai politik 

yang dapat mengusungkan calon presiden. Namun, ketentuan ambang batas 

pencalonan ini yang meniscayakan koalisi sejatinya suatu format dalam tradisi 

parlementer yang diinkorporasi ke dalam sistem presidensial. Sehingga, menjadikan 

pemilu menjadi pemilu demokrasi masa parlementer. 

Pola relasi presiden dengan partai politik dan pembentukan kabinet, DPR 

tidak bisa mengintervensi presiden dalam pembentukan kabinet karena posisi 
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presiden ditopang konstitusi dan desain institusi sistem politik yang kuat serta 

berbasis pada legitimasi rakyat. Di Sisi yang lain juga personalitas dan gaya 

kepemimpinan presiden juga harus kuat dan kualifikatif, serta penentuan komposisi 

kabinet dalam presidensialisme sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
345

 

Terhadap presidensialisme juga, menentukan kedudukan dan otoritas 

pemerintahan yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala 

negara tidak lah bergantung pada anggota parlemen di DPR dan stabilitas partai 

politik di parlemen.
346

 

Terkait adanya syarat ambang batas pencalonan presiden yang termaktub 

dalam undang-undang pemilu  tersebut justru mengurangi hak konstitusional partai 

politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sebab logika 

regulasinya dengan adanya ambang batas tersebut, maka yang dapat mengusulkan 

adalah formasi partai politik yang memiliki suara mayoritas, sehingga calon presiden 

dan wakil presiden menjadi sangat terbatas. Maka dalam kenyataannya dalam dua 

edisi pemilu presiden dan wakil presiden periode 2014 dan 2019 hanya diikuti oleh 

dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.  

Terkait fakta empiris bahwa presidential threshold tidak menjadi faktor 

determinan menguatnya sistem presidensial dan stabilnya dukungan di pemerintahan. 

Justru ketentuan ini dapat menjadi bagian dari pranata norma yang ingkliminatif 
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oligarkis dan tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang membuka ruang daulat 

presidensialisme yang seluas-luasnya. 

Pandangan lain misalnya dari sudut pandang sosiologi electoral ambang batas 

persyaratan ambang batas presiden tidak diperlukan. Sebab, pertama, dengan 

diberlakukannya presidential threshold maka akan meminimalisir pilihan rakyat 

untuk menemukan pemimpinnya. Rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-

banyaknya agar mampu memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas 

yang mampu memenuhi mandat dan amanat konstitusi. Kedua, sebagai 

pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemilu presiden harus benar-benar  

menjadi ruang yang kompatibel bagi rakyat untuk menentukan pilihan terbaik dari 

sekian banyak calon,  sehingga tidak terjadi suatu kebutuhan pilihan calon pada opsi 

yang sangat terbatas dengan kapasitas dan dan kapabilitas yang kurang memadai. 

Pengalaman pilpres misalnya pada tahun 2004 antara pasangan calon SBY dan Kalla 

yang hanya didukung oleh partai kecil sementara rivalnya dari partai besar. Meski 

demikian kemenangan tetap didapatkan oleh SBY dan Kalla. 

Presidential threshold sebagai syarat penguatan presidensial menjadi 

kehilangan relevansinya dan urgensinya baik secara teoritik maupun secara sosiologis 

empiris. Bahkan, mensyaratkan batas minimum kursi di DPR untuk dapat 

mengusulkan calon presiden dan wakil presiden cenderung mengarah pada sistem 

parlementer. Dan mengedukasi sistem presidensial itu sendiri. Berbeda halnya 

dengan sistem Amerika yang menganut sistem presidensial tidak menganut istilah 



232 
 

 
 

penetapan dan besaran ambang batas. Usulan calon presiden dan wakil presiden 

dipilih oleh masyarakat di tingkat regional (negara bagian) melalui partai politik yang 

yang akan diusulkan pada tingkat nasional. Unsur ini sangat demokratis karena yang 

memilih calonnya adalah masyarakat sendiri meskipun melalui partai politik yang 

kemudian menyeleksi partai-partai besar. 

B. Pemberlakuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak di 

Indonesia 

Didik Supriyanto mengungkapkan gagasannya sebagaimana disampaikan di 

Kompas bahwa pemilihan umum serentak dapat mengurangi terjadinya politik dinasti 

jika:
347

 pertama, bila pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilaksanakan secara 

bersamaan, setiap orang memiliki peluang terbatas dalam mencalonkan diri. mereka 

harus memilih salah satu jabatan yang dicapai baik di lembaga legislatif maupun 

lembaga eksekutif. Salah satu contoh dalam pemilihan legislatif saat ini, setiap orang 

berburu kursi DPR, DPD, dan DPRD. Beberapa tahun kemudian, mereka yang sudah 

mendapat kursi maupun yang gagal dalam perebutan kursi kepala daerah dalam 

pilkada. Bagi pemilik kursi yang gagal bisa kembali menduduki kursinya, sedangkan 

yang berhasil akan meninggalkan kursinya untuk orang lain dan bisa jadi adalah 

kerabatnya. 

Kedua, penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai 

politik menggabungkan koalisi sejak dini. Karena, keterpilihan calon presiden yang 

                                                             
347

Didik Supriyanto, Cegah Politik Dinasti dengan Pemilu Serentak, 

http://www.kompas.com/read/2013/03/21/02251623/Cegah.Politik.Dinasti.dengan.Pemilu.Serentak, 

(diakses 06 September 2022). 

http://www.kompas.com/read/2013/03/21/02251623/Cegah.Politik.Dinasti.dengan.Pemilu.Serentak


233 
 

 
 

mereka usung akan mempengaruhi keterpilihan calon-calon anggota legislatif. Hal ini 

mendorong partai-partai akan membangun koalisi besar sehingga pasca pemilu 

menghasilkan blocking politic di satu pihak. Terdapat koalisi besar yang memenangi 

jabatan eksekutif sekaligus menguasai kursi parlemen. di pihak lain terdapat koalisi 

gagal meraih jabatan eksekutif yang menjadi kelompok minoritas parlemen sehingga 

mau tidak mau menjadi oposisi. 

Pemilihan umum yang dilakukan pada 2019 telah menjadi perhelatan 

demokrasi setelah era reformasi bergulir, mekanisme pemilihan umum dilaksanakan 

secara 2 tahap yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. 

Sehingga peneliti menilai hasil perolehan suara dalam pemilihan anggota legislatif 

dapat mempengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal demikian 

dapat dilihat pada pemilihan 2004-2014 aturan terkait presidential threshold 

menyebabkan jalan partai politik untuk melakukan koalisi adalah pemilihan politik 

yang tidak bisa ditawar lagi. Pilihan partai politik yang dilakukan partai politik adalah 

pertama, apabila partai politik yang memperoleh persentase jumlah suara yang 

melebihi ketentuan presidential threshold maka membuka kemungkinan untuk 

mengajukan satu paket pasangan calon tanpa koalisi dengan partai politik lain. 

Kedua, jika perolehan suara pemilu legislatif tidak mampu memenuhi ambang batas 

pencalonan maka partai politik peserta pemilu akan akan melakukan koalisi atau 

penggabungan kekuatan untuk memenuhi syarat presidential threshold yang telah 

ditentukan oleh konstitusi. 
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Qadari mengemukakan ada empat hukum koalisi presiden dan wakilnya. 

Pertama, calon dari partai dengan perolehan kursi lebih besar akan menjadi calon 

presiden dan calon dari partai dengan perolehan kursi yang lebih kecil akan menjadi 

wakil presiden. Kedua, setiap partai dan calon akan berusaha berkoalisi dengan partai 

calon lain yang punya perolehan kursi yang signifikan di DPR. Penguatan diperlukan 

untuk menjamin dukungan politik terhadap perbuatan kebijakan pemerintah yakni 

kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dan wakil presiden yang berkuasa. Lebih 

lanjut, Qadari mengatakan bahwa partai dan calon setidaknya harus memperoleh 

kombinasi koalisinya minimal 184 kursi. Ketiga, partai dan calon akan mencari calon 

lain yang tinggi popularitas individualnya.
348

 

Peneliti mengamati bahwa proses koalisi yang dibangun selama ini bergeser 

dari dimensi hukum dan politik yang sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan oleh 

pertama, UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan calon presiden dan 

wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilu. Arti koalisi hanyalah bersifat pilihan bukan menjadi kewajiban asalkan telah 

memenuhi syarat ambang batas. Hal tersebut, persyaratan ambang batas tidak 

menjadi patokan dasar dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sekecil 

apapun perolehan suara partai politik peserta pemilu, partai tersebut berhak 

mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, dalam praktek ketatanegaraan 

format koalisi hanya ada pada sistem parlementer bukan pada sistem presidensial. 
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Sebab perolehan suara pemilihan umum legislatif tidak berpengaruh secara mutlak 

pada pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan ketika telah terpilih menjalankan 

pemerintahan. Legitimasi secara kelembagaan berbeda, olehnya koalisi bukanlah 

keniscayaan dalam sistem presidensial sebagaimana jalan politik yang dipilih oleh 

Indonesia.  

Syamsudin Haris secara teoritis menyampaikan pandangannya bahwa masalah 

koalisi sebenarnya hanya relevan dalam konteks sistem pemerintahan parlementer. 

Terciptanya koalisi sebenarnya diperuntukan  diperuntukan hanya dalam menggalang 

pendukung dalam membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, serta 

dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkuat oposisi bagi partai-partai 

yang mempunyai kursi di parlemen namun tidak ikut memerintah.
349

 

Jika diperhatikan, apabila perolehan suara legislatif menjadi patokan untuk 

melegitimasi pemilihan presiden maka persentase suara legislatif menjadi dasar 

munculnya presidential threshold. Sementara pemilihan 2019 dilakukan secara 

serentak dengan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Sehingga logikanya, presidential threshold kehilangan urgensi dengan sendirinya. 

Dengan kata lain semua partai politik peserta pemilu dibuka kran partisipasi seluas-

luasnya untuk dapat mengajukan paket pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Akhirnya, pemilihan presiden dapat menawarkan calon sebanyak mungkin untuk 

memberikan gagasannya demi terciptanya perbaikan Indonesia kedepannya yang 

berdasarkan atas kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan politik. 
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C. Peluang dan Tantangan Terhadap Pengakuan Hak Konstitusional Warga 

Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

1. Legitimasi presidential threshold 

Elemen  masyarakat tengah mencari peluang munculnya calon presiden 

alternatif di luar nama-nama calon presiden yang dikampanyekan dalam berbagai 

media, para politisi justru sibuk memperdebatkan besaran angka presidential 

threshold seolah-olah kualitas presiden dan efektifitas sistem presidensial hanya 

ditentukan oleh besar kecilnya dukungan partai politik atau gabungan partai politik. 

Padahal legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak berasal dari parlemen, 

melainkan dari rakyat yang memilihnya secara langsung melalui pemilu demokratis. 

Secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial 

tidak ditentukan formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga eksekutif 

dan legislatif dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki 

basis legitimasi berbeda serta tidak saling bergantung satu sama lain.
350

 

Indonesia yang memilih sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan 

justru tertatih-tatih dalam memainkan ritme ketatanegaraan yang telah diformulasikan 

dalam UUD NRI 1945. Manuver politik yang massif menunjukkan sistem yang 

absurd dan mengilas kepentingan minoritas, padahal sistem ketatanegaraan telah 

memberikan batasan-batasan konstitusional yang menjamin partisipasi setiap 

kelompok untuk terlibat dalam setiap kontestasi pemilihan umum. Persentase suara 
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hasil pemilu seolah-olah menjadi kekuatan yang sulit dibendung apalagi menerobos 

kepentingan terselubung dibalik mekanisme politik yang simbolik dan seremonial. 

Peneliti sepakat bahwa perbedaan parlemen dan pemerintah sebenarnya hanya 

terletak pada basis dukungan rakyat, karena sebetulnya masing-masing berdiri sendiri 

dan tidak saling ketergantungan satu sama lain. Namun faktanya, presidential 

threshold yang menjadi syarat mutlak justru telah menciptakan koalisi pragmatis 

yang hanya memburu kekuasaan tanpa melihat bahwa partisipasi dalam pemilihan 

presiden merupakan hajatan untuk memperlihatkan pertunjukan gagasan. 

Syarat keterpilihan presiden sudah sangat jelas dalam amanat Pasal 6A ayat 

(3) bahwa “pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara 

yang lebih dari lima puluh persen  dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 

sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah 

jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”. Adanya 

ayat tersebut seharusnya tidak menimbulkan perdebatan oleh para politisi dan 

petinggi partai politik yang egois demi kepentingan partai yang seharusnya dapat 

menerima kritik. Sehingga muncul perdebatan kusir terkait presidential threshold 

tanpa argumen yang jernih karena sikap parpol hanya bertolak dari posisi subjektif 

dan kepentingan jangka pendek kekuasaan. Misalnya Partai Golkar dan PDIP 

cenderung mengusulkan amabang batas pencalonan presiden yang relatif tinggi 

karena terlalu percaya diri dengan elektabilitas masing-masing seperti dikonfirmasi 

oleh sejumlah survei publik. Seolah-olah survei tersebut otomatis akan 
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mencerminkan hasil pemilu legislatif beberapa tahun berikutnya. Sebaliknya parpol 

kecil dan menengah, mengusulkan ambang batas dengan persentase minimum dengan 

harapan ketua umum masing-masing diusung sebagai calon presiden.
351

 

Hal tersebut yang menjadi tolok ukur peneliti dalam menegakkan partai besar 

untuk tetap mempertahankan presidential threshold sulit untuk dilakukan negosiasi. 

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa presidential threshold tetap menjadi benteng 

bagi partai-partai baru yang ingin berpartisipasi. Meski pada pemilu 2014 tidak ada 

parpol yang memperoleh suara diatas 20% akan tetapi indikasi pengaturan syarat 

minimal dalam pemilihan presiden tetap masih menjadi dominan dimainkan oleh 

partai besar. Maka dari itu, apabila dibuka pintu seluas-luasnya baik partai besar 

maupun kecil akan memberikan sensasi pemilihan calon yang berkualitas. 

Penentuan presidential threshold pada pemilu 2019 yang berdasarkan pada 

pemilihan tahun 2014 memberikan nuansa akan krisis legitimasi. Karena, hasil 

perolehan suara 2014 merupakan akumulasi dari serangkaian pemilu 2014 yang 

meliputi preferensi politik masyarakat dan kemampuan partai politik peserta pemilu 

dalam menghimpun suara. Perolehan tersebut tidaklah menjadi garansi untuk 

memperoleh suara pada pemilu 2019. Hal tersebut bisa saja partai politik pemenang 

pemilu 2014 akan mengalami penurunan kepercayaan yang dapat dibuktikan dengan 

perolehan suara pemilu 2019. Oleh sebab itu, penggunaan hasil pemilu 2014 sebagai 
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syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 2019 sangatlah 

dipaksakan sehingga menimbulkan kegaduhan ketatanegaraan. 

2. Hak Konstitusional Partai Politik 

Gagasan dasar atau nilai dasar yang menjadi pondasi Pasal 6A UUD NRI 

1945 terbagi menjadi tiga yaitu: pertama, rakyat adalah jantung pengisian jabatan 

presiden dan wakil presiden. Tentu, hal tersebut memberikan penegasan terhadap 

paham kedaulatan rakyat sebagai paham utama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara khususnya pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. kedua, partai 

politik memonopoli hak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hal penting 

disini merefleksi paham realisme partai politik. Ketiga, memupuk atau menguatkan 

integrasi teritorial bangsa. Hal pentingnya adalah terlembaganya suatu ketentuan 

yang memberikan keharusan calon presiden dan wakil presiden memperoleh suara 

terbanyak lebih dari 20% wilayah Indonesia. Jika tidak begini rumusannya, maka 

kandidat cukup memenangi suara suara di daratan pulau Jawa saja.
352

 Sistem 

kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan 

berdasarkan prinsip checks and balance dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif 

bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip checks and balance 

berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan 

mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu negara.
353
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Perubahan model pemilihan presiden lintas era pemerintahan menumbuhkan 

partisipasi aktif oleh semua segmen masyarakat, khususnya bagi partai politik. 

Cakupan dalam wilayah modernisasi politik, tidak ada peran tunggal yang maknanya 

lebih penting daripada politisasi partai politik. Hal demikian disebabkan oleh partai-

partai politik itu sendiri secara historis begitu erat kaitannya dengan modernisasi 

masyarakat. Partai politik adalah kekuatan kritis bagi modernisasi di semua 

masyarakat kontemporer dengan model modernisasi tertentu yang diadopsi oleh 

masing-masing masyarakat sering ditentukan oleh partai-partainya.
354

 Maka dari itu, 

pertarungan partai politik menjadi sangat penting apabila visi dan misi yang diusung 

adalah transformasi demokrasi yang mengarahkan cita-cita negara pada arah yang 

diinginkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting bagi partai politik baru 

guna mempertahankan eksistensi partainya dalam jangka panjang. 

Selaku infrastruktur kekuasaan yang mendominasi peran dalam suksesnya 

pemerintahan, partai politik justru mengalami kesulitan dalam menjangkau arena 

pertarungan merebut kursi presiden. Permasalahannya adalah ambang batas yang 

diisyaratkan oleh UUD NRI 1945 cukup kompleks. Misalnya Pasal 6A ayat (2) UUD 

NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. Aturan tersebut memberikan isyarat bahwa pasangan 

calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan 
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tetapi konstitusi tidaklah memberikan aturan terkait adanya ketentuan partai politik 

atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon presiden.  

Dari sekian gugatan Mahkamah Konstitusi tetap memperkuat aturan terkait 

presidential threshold misalnya pada tahun 2019 menyebabkan tidak adanya partai 

politik yang secara otomatis dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. 

Hal demikian disebabkan tidak adanya partai politik yang secara otomatis mencapai 

syarat minimum 20% dari kursi DPR dan 25% suara nasional yang harus diperoleh 

dari pemilihan legislatif pemilihan tahun sebelumnya. 

Hasil pemilu tahun 2019 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum menunjukan bahwa sembilan partai politik dinyatakan lolos karena 

memperoleh suara lebih 4% pada ambang parlemen.
355

 

Pemilihan yang dilakukan dengan sistem multi partai, seringkali partai yang 

tidak memperbolehkan suara mayoritas dalam pemilu akan melakukan konsolidasi 

politik dengan partai lain dalam rangka mengajukan calon presiden dan wakil 

presiden. Sistem multi partai memiliki seringkali memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya yaitu terkait dengan aspek kualitas, dimana banyaknya partai 

diharapkan lebih dapat mewakili aspirasi rakyat yang begitu bervariasi. Namun 

demikian terdapat kekurangan yaitu, bahwa suara pemilih akan terdistribusi ke 
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banyak partai sehingga sulit diharapkan tampil satu partai yang menguasai mayoritas 

tunggal dengan dukungan minimal setengah dari keseluruhan konstitusi. Padahal 

munculnya mayoritas tunggal diperlukan guna melegitimasi sebuah pemerintahan 

demokrasi.
356

 

Apabila ditarik maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 

mendatang akan ditentukan oleh kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam 

mendesain model pemilihan presiden nantinya. Apabila pembentukan undang-undang 

tetap mempertahankan presidential threshold maka partai baru atau partai dengan 

perolehan di bawah ambag batas akan tidak mungkin mencalonkan presiden kecuali 

membentuk koalisi sampai memenuhi ambang batas. Sebab, presidential threshold 

pada pemilihan 2024 nantinya sudah dapat diukur siapa yang dapat mencalonkan 

presiden dari hasil pemilu 2019. Adapun yang menjadikan alasan adalah pertama, 

untuk memperoleh legitimasi presiden terpilih dibutuhkan basis perolehan suara baik 

parpol yang memenuhi jumlah suara 20% atau gabungan partai politik yang 

berkoalisi hal tersebut dilakukan supaya memberi garansi kepada presiden dan wakil 

presiden dalam menjalankan pemerintahan dan parlemen memberikan formulasi 

kebijakan-kebijakan yang disusun dalam mekanisme formal. Kedua, jika presidential 

threshold dihapuskan maka semua partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta 

pemilihan umum berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa 

terkecuali. Sehingga, efek dari penghapusan presidential threshold tersebut 
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memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada partai politik untuk merebut kursi 

presiden.  

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa problematika yang terjadi setelah 

pemilihan presiden adalah tarik menarik dukungan antara koalisi. Sebagai contoh  

hasil pemilihan 2019 yang kemudian Partai Gerindra akhirnya bergabung dengan 

pemerintah. Perubahan yang begitu drastis yang dilakukan oleh partai tersebut yakni 

mengais sedikit kekuasaan dalam porsi jabatan struktural kabinet.   

Kejadian seperti itu memberikan garansi kepada presiden dalam mendukung 

segala kebijakannya. Terjadinya koalisi partai penguasa memberikan jatah kekuasaan 

kabinet demi mempererat hubungan koalisi dalam pemerintahan. Akan tetapi koalisi 

membentuk partai besar tidak dapat menjamin romantisnya suatu kabinet 

pemerintahan. Efek dari hal tersebut berdampak pada presidential threshold terhadap 

suatu proses yang melegitimasi pencalonan tetapi mengkhianati koalisi yang sudah 

terbangun sebelum pemilihan presiden. Kesan yang terjadi bahwa presidential 

threshold hanya menjadi pintu masuk bagi partai politik dalam menggabungkan 

kekuatan merebut kekuasaan pemerintahan.  

Problematika yang sering terjadi dalam pemerintahan tersebut harus diakui 

secara jujur yang tidak hanya muncul dari berbagai kritik atas perkembangan yang 

terjadi di Indonesia. Namun, dari hasil tersebut itu pula banyak sekali kemajuan-

kemajuan yang didapatkan meskipun harus diakui adanya berbagai problem yang 
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mengikutinya. Salah satu kemajuan yakni rakyat bebas mendirikan partai politik 

tanpa harus bergabung dari partai tertentu, namun tentu sesuai aturan yang berlaku. 

3. Threshold Keterpilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden 

Ketentuan presidential threshold yang diberlakukan sebagai persyaratan  

minimum bagi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A 

ayat (3) menyatakan: “pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari jumlah suara dalam 

pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen (20%) suara di setiap provinsi 

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

presiden dan wakil presiden”. 

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai persyaratan pemilihan presiden dan 

wakil presiden memberikan kesetaraan dalam memandang keadaan suatu masyarakat 

Indonesia yang berbeda-beda baik agama, ras, suku, budaya, dan domisili yang 

terlentang di seluruh kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
357

 Sehingga, 

pilihan mayoritas lah yang dapat terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. 

Ketentuan umum mengenai kondisi di mana tak ada pasangan calon presiden 

dan wakil presiden sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 6A ayat (3) maka akan 

diadakan putaran kedua yang juga menjadikan rakyat sebagai pemilih. 

Pasal 6A ayat (4) yang menyatakan: “dalam hal tidak ada pasang perolehan 

calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh 
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suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara 

langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 

presiden dan wakil presiden.” Pasal 6A ayat (4) tersebut merupakan lanjutan Pasal 

6A ayat (3) sekaligus jalan keluar apabila tidak terdapat pasangan calon sebagaimana 

yang ditentukan Pasal 6A ayat (3).
358

 

“ketentuan presidential threshold sebagai ketentuan ambang batas pencalonan 

presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, namun 

diatur dalam undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 

Jika dirunut dari sejarah perjalanan presiden dan wakil presiden, ketentuan 

presidential threshold ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang 

tersebut dijadikan sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden pada 2004. Selanjutnya, ketentuan presidential 

threshold juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan yuridis 

pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan 

2014, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019. 

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di dalamnya mengatur 

pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota Dewan 

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

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota”.
359

 

Landasan lahirnya ketentuan presidential threshold yang secara yuridis tidak 

terlepas dari ketentuan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang merupakan 

landasan umum. Namun, adanya peraturan Undang-Undang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden merupakan perkembangan dari Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan: 

“tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur 
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dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 dikarenakan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak 

mengatur secara terperinci. Hal tersebut, secara konstitusi memberikan legalitas 

kepada DPR bersama pemerintah dalam membuat aturan yang lebih komprehensif. 

Adanya frasa “diatur lebih lanjut” dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 

tersebut yang menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden yang di dalamnya memuat aturan lahirnya presidential threshold. Hal 

demikian, dilatar belakangi karena ketentuan dalam UUD NRI 1945 hanya mengatur 

hal yang bersifat substansial saja. Sehingga ketentuan yang lebih terperinci diatur 

kemudian dalam undang-undang. 

Buku Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah yang ditulis oleh imam al-

Mawardi, mengemukakan dalam pemilihan dan mengangkat pemimpin dapat 

dilakukann dengan dua cara yakni, pertama: dipilih oleh ahlul-halli wal-aqdi, kedua: 

dengan pemberian (penyerahan) mandat dari pemimpin terdahulu.
360

 Prosedur 

pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui ahlul halli wal aqdi (badan 

legislatif). Terkait jumlah minimal anggota ahlul halli wal aqdi yang bisa memilih 

dan mengesahkan  pengangkatan pemimpin para ulama dalam hal ini berbeda 

pendapat. 

Pendapat pertama, pengangkatan pemimpin dinyatakan sah jika diikuti oleh 

mayoritas anggota ahlul halli wal aqdi dari pemilih dalam suatu negeri sehingga 
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kepemimpinan tersebut dapat diterima. Adapun dasar hukum terhadap pengangkatan 

ini adalah adanya fakta terhadap pembaiatan pada Abu Bakar sebagai khalifah yang 

menggantikan Rasulullah, pada waktu ini pengangkatan Abu Bakar kenyataannya 

hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada bersamanya tanpa menunggu orang lain. 

Namun, terkait persentase berapa jumlah maksimalnya tidak merinci secara jelas. 

Kedua, kelompok yang berbeda berpendapat menyebutkan terdapat lima orang yang 

dapat mengesahkan keterpilihan presiden. Dimana, kelima orang tersebut, satu orang 

yang bertindak untuk mencalonkan orang kemudian keempat orang tersebut bertugas 

sebagai pemilih. Ketiga, ulama Kufah berpendapat bahwa pemilihan pemimpin dapat 

dilakukan oleh tiga orang yakni satu orang memangku jabatan pemimpin negara 

dengan persetujuan dua orang artinya satu orang sebagai pejabat dan dua orang 

sebagai saksi. Cara ini, sama dengan analog akad pernikahan yang sah dengan satu 

wali dan dua saksi. Keempat, kelompok ini menyebutkan bahwa pengangkatan 

seorang imamah (pemimpin) yakni dapat dilakukan oleh satu orang. Pendapat ini 

berdasar pada saat pembaiatan Ali oleh Abbas. Abbas berkata “Bentangkanlah 

tanganmu untuk  aku baiat”. orang-orang yang berada di tempat itu berkata “Paman 

Rasulullah telah membaiat anak pamannya, maka tidak ada orang yang 

menentangnya karena hal itu adalah hukum dan hukum satu orang dapat sah”.
361

 

 

 

                                                             
361

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah, h. 19. 



248 
 

 
 

4. Urgesi presidential threshold 

Pemilihan pada tahun 2019 apabila cermati telah melahirkan dua sisi 

(kelebihan dan kelemahan) yang saling berkontradiksi jika dilihat dalam sudut 

pandang yang berbeda. Adapun keuntungan yang diperoleh apabila presidential 

threshold dihapuskan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Memulihkan hak konstitusional warga negara. Sebagaimana diketahui 

bersama bahwa secara tekstual UUD NRI 1945 tidak mengatur secara 

khusus tentang presidential threshold. Pengaturan ini murni lahir dari 

proses politik hukum yang berlangsung di parlemen, yang mana dominasi 

partai politik pemenang pemilu sangat diuntungkan dengan presidential 

threshold. 

b) Memberikan banyak pilihan bagi warga negara untuk memilih 

pemimpinnya. Hal ini sangat menguntungkan rakyat karena nantinya akan 

muncul calon presiden baru, yang tidak didominasi muka-muka lama. 

Semakin banyak calon akan membuat semakin selektif rakyat dalam 

memilih pemimpinnya dengan kemampuan prestasi yang telah diperoleh. 

c) Mereduksi intensitas konflik pemilu dalam masyarakat. Bahwa intensitas 

konflik selama berlangsungnya pemilu tidak dapat dihindari. Penghapusan 

presidential threshold akan memberikan saluran aspirasi politik bagi 

partai-partai kecil. 
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d) Mereduksi angka golongan putih.
362

 Banyaknya calon yang akan dipilih 

dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pemilih. Jika dilihat salah 

satu faktor tingginya golput dikarenakan terbatasnya calon presiden yang 

ditawarkan dalam pemilu. 

e) Meminimalisir dan mencegah politik transaksional atau lebih dikenal 

politik dagang sapi.
363

penghapusan presidential threshold akan membuat 

partai politik tidak lagi harus berkoalisi untuk mengusung satu calon 

presiden. Akan tetapi, politik transaksional akan mengarah pada transaksi 

dan proporsi jabatan. Politik seperti ini sangat merugikan rakyat yang 

mana hak prerogatif presiden tergadaikan dengan politik. Bisa saja 

ketentuan para menteri akan lebih tunduk pada putusan partai daripada 

instruksi presiden. 

Namun, penghapusan presidential threshold juga memiliki kelemahan 

sehingga selalu menjadi bahan untuk dipertimbangkan antaranya:
 
 

a) Pemborosan anggaran pemilu dikarenakan semakin banyaknya calon 

presiden maka semakin meningkat juga anggaran pemilu yang dibutuhkan 

(high cost election).
364

 Peningkatan anggaran salah satunya dapat dilihat 

dari kebutuhan logistik pemilu, seperti peningkatan pencetakan salinan 
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data hasil perhitungan suara untuk saksi-saksi partai pengusung calon 

presiden. Dari teknis pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum juga akan 

secara besar menyedot anggaran negara, seiring proses tahapan pemilu 

yang semakin panjang.  

b) Banyaknya calon akan membingungkan para pemilih. Pemilih yang tidak 

memiliki latar belakang pengetahuan memadai akan cenderung memilih 

hanya sebagai pemenuhan kewajiban demokrasi (asal pilih). 

Kemungkinan ini bisa terjadi apabila penyelenggara pemilu tidak punya 

kesempatan untuk memperkenalkan secara terperinci para calon presiden 

yang akan berkompetisi. Ditambah lagi tingkat pendidikan di berbagai 

daerah belum memadai. 

Jika diperhatikan dari kelemahan presidential threshold di atas maka tidak 

mengherankan jika banyak ahli tata negara yang menilai bahwa presidential 

threshold tidak relevan lagi diterapkan dalam pemilu serentak pada 2024 nantinya. 

Penghapusan presidential threshold pada pemilu 2024 nantinya dianggap sebuah 

keniscayaan agar amanat UUD NRI 1945 dapat terlaksana secara murni. 

UUD NRI 1945 sebagai basic law hanya memberikan ruang kepada 

pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai: pertama, syarat-

syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6A ayat(2) UUD NRI 1945) 

dan kedua, tata cara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pasal 

6A ayat (5) UUD NRI 1945). 
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Refly Harun menyebutkan bahwa syarat ambang batas pengajuan calon 

presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidaklah 

didasari atas argumentasi yang tepat. Penerapan presidential threshold untuk 

mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai permainan 

politik partai besar. Lebih lanjut Refly Harun menyampaikan bahwa pernyataan 

terhadap penerapan presidential threshold dilakukan untuk memperkuat sistem 

presidensial juga tidak bisa dibuktikan. Apabila presiden yang terpilih berasal dari 

partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan secara koalisi.
365

 Dengan 

demikian sistem presidensial akan tetap efektif dan kuat dalam pemerintahan, 

meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada ambang batas bagi partai 

politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. 

Peneliti berpandangan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak 

diperlukan. Sebab diberlakukannya syarat seperti ini maka akan meminimalisir 

pilihan rakyat untuk menemukan pemimpinnya. Rakyat harus diberikan pilihan 

sebanyak-banyaknya agar mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Sebagai contoh 

misalnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 dimana pasangan calon 

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang hanya didukung oleh partai yang 

kecil yang bilang masih baru yakni Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia. Semetara lawan SBY dan Kalla dikala itu 

mendapatkan rival dari partai besar. 
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Maka dari itu, pengalaman seperti ini menandakan bahwa rakyat selaku 

pemilih presiden bukan karena partai pengusungnya, tetapi karena figur atau sosok 

calon yang diusulkan oleh partai politik. Oleh karenanya, memperbanyak calon akan 

memperbanyak pilihan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya.  Semakin sedikit 

calon yang terterah dalam kertas suara akan semakin mengecilkan peluang terpilihnya 

pemimpin yang baik. 

Sistem pemilihan yang ada di Indonesia, mirip dengan sistem pemilihan 

umum presiden di kebanyakan negara Amerika Latin yakni sistem dua putaran 

(majority runoff) pemenang harus memperoleh lebih dari 50% suara atau diadakan 

putaran kedua yang diikuti oleh peserta dengan perolehan suara terbanyak pertama 

dan kedua. Umumnya pemilihan umum legislatif dan eksekutif di Amerika Latin juga 

berlangsung serentak dan tidak ada pemberlakuan ambang batas pencalonan 

presiden.
366

  

Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih dan dalam derajat 

tertentu mendorong pemilih tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu presiden dan wakil 

presiden.dalam derajat tertentu karena calon terbaik menurut mereka tidak akan 

menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden akibat pembatasan tersebut. 

Sebaliknya penghapusan presidential threshold berarti membuka saluran politik 

rakyat dan dalam derajat tertentu meningkatkan partisipasi pemilih karena daya tarik 

calon presiden dan wakil presiden yang lebih banyak pilihan alternatifnya. 
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Presidential threshold yang ditentukan oleh kekuasaan parlemen atau legislatif 

sangatlah bertentangan dengan semangat dan cita-cita demokrasi. secara 

konstitusional pengisian jabatan presiden yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (1) 

bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat, dan Pasal 6A ayat (2) menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga, penetapan presidential 

threshold tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, karena tidak 

ditentukan dalam konstitusi. Adanya presidential threshold menggambarkan adanya 

pengelompokan penguasa parlemen untuk mempersempit ruang bagi calon-calon 

presiden yang diterapkan oleh masyarakat secara umum. Hak mengajukan calon 

merupakan hak bagi partai politik yang berada di parlemen/legislatif untuk 

mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang dijamin oleh konstitusi. 

D. Perlu atau Tidaknya Ambang Batas (Presidential Threshold) Terhadap 

Pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia Dilihat dari 

Kacamata Maslahah 

Begitu banyaknya persoalan terhadap kekhawatiran calon membludak jika 

tidak diterapkan presidential threshold. Djayadi Hanan mengutarakan dari 

kekhawatiran tersebut dapat dilihat negara lain yang juga menganut sistem 

presidensial tanpa menerapkan syarat minimal pencalonan presiden dan tidak 

selamanya banyak calon jika tidak ada ambang batas. Sebagaimana di negara Mexico 
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pada pemilihan tahun 2012 yang hanya diikuti 4 pasang calon dan Kolombia pada 

pemilihan  2014 yang hanya diikuti 5 pasang calon. Jadi pemilihan tanpa adanya 

ambang batas bukan menjadi penentu banyaknya calon yang akan berkontestasi. Hal 

demikian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya popularitas petahana, 

sistem pemilihan dan masih banyak faktor lainnya.
367

 

Pemilihan umum yang berlaku di Indonesia sama halnya sistem pemilihan 

yang terdapat di Amerika Latin dengan sistem dua putaran (majority runoff) dengan 

persyaratan harus memperoleh 50 persen. Atau dilakukan pemilihan kedua yang 

diikuti oleh pemilik suara terbanyak pertama dan kedua. Pada dasarnya Amerika 

Latin yang menyelenggarakan pemilihan secara serentak untuk memilih eksekutif dan 

legislatif meski tidak diberlakukan presidential threshold.
368

 

Berkaca pada pemilihan 2004 yang diikuti oleh partai kecil yang mencalonkan 

Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Sementara melawan pasangan calon dari 

partai besar . walaupun demikian, rakyat sebagai pemilih tetap menentukan 

pilihannya dengan memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla 

walaupun diusung partai baru. 

Pengalaman pemilihan tersebut menandakan bahwa rakyat sebagai pemilih 

berhak menentukan sendiri calon presiden bukan berdasarkan siapa dan darimana 

pengusungnya. Banyaknya calon akan membuka pilihan terbaik rakyat dalam 
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menentukan pilihannya. Jika hanya diisi oleh calon yang sedikit atau hanya itu-itu 

saja maka memberikan potensi calon pemimpin yang baik. Menurut berbagai peneliti 

mengungkapkan bahwa presidential threshold tidaklah diperlukan. Diberlakukannya 

sistem ambag batas pencalonan memberikan kesan bagi rakyat untuk semakin sulit 

menemukan calonnya yang memiliki potensi terbaik menjadi presiden. Maka dari itu, 

persyaratan pencalonan presiden tidaklah diperlukan dan memang tidak ada dalam 

konstitusi. Rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-banyaknya memperoleh 

pemimpin yang berkompeten. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam 

pemilihan presiden terdapat konsekuensi yang begitu besar utamanya pemilihan 

pemimpin yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sehingga, aturan yang 

menyangkut syarat pencalonan presiden harus diperhatikan dengan lebih 

keberpihakan terhadap rakyat. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai rule 

harusnya menciptakan calon yang memiliki kompetensi dan tanggap dalam persoalan 

bangsa bukan malah memberikan peluang akan adanya keberpihakan secara 

kelompok. Jauh sebelum itu, dalam islam telah dikenal sebuah Konstitusi Madinah 

yang menjadi pijakan umat islam pada saat itu. Indonesia sebagai negara penganut 

sistem presidensial dalam pemilihan memiliki mekanisme yang telah diatur dalam 

Pasal 6A UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa adapun hak 

setiap warga negara adalah  hak memilih, hak untuk mencalonkan diri, dan hak hak 

mengajukan calon. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai 

dasar ketentuan mengenai ambang batas atau presidential threshold sebagai syarat 

yang harus dipenuhi oleh calon presiden sebelum dipilih oleh rakyat. Pemilihan 

pemimpin sebenarnya telah disebutkan Pasal 6A ayat (2) hal demikian dalam islam 

juga memberikan syarat yang harus dipenuhi dalam pemimpin. Akan tetapi, Pasal 
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222 UU Pilpres membatasi hak partai politik dengan adanya syarat minimal yang 

harus dipenuhi. Hal ini tentu ada pertentangan prinsip demokrasi yang juga dijamin 

oleh konstitusi, dimana tidak ada ambang batas.  

Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan “pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” tidak menentukan adanya ambang 

batas. Akan tetapi mengandung arti bahwa Pertama, calon presiden dan wakil 

presiden diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

dalam gabungan/koalisi partai politik. Kedua, semua partai politik dapat mengajukan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan sebagai 

peserta pemilu. Ketiga, tidak ada penambahan syarat lain berupa threshold berapapun 

besarnya. Adanya presidential threshold dapat menimbulkan terjadinya kamuflase 

yang hanya mementingkan elit politik  atau kelompok tertentu. Sehingga, malah 

menjadi bumerang bagi sistem demokrasi di Indonesia.  Apabila hal tersebut terjadi 

maka kemanfaatan (maslahah) dan kebaikan bersama (public good) jauh di depan 

mata. 

B. Implementasi Penelitian 

Adapun harapan besar dari penulis dengan hadirnya karya ini memberikan 

implementasi yang sangat bermanfaat utamanya dalam bidang hukum yakni: 

1. DPR bersama dengan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum kedepannya (ius constituendum) dengan 
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menghilangkan adanya syarat ambang batas pencalonan presiden atau 

presidential threshold  karena bertentangan dengan UUD 1945 dan betul-betul 

memperhatikan ketentuan dan kehendak pembentuk UUD NRI 1945 agar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lahir nantinya sesuai dengan nilai 

demokrasi dan kehendak rakyat. 

2. DPR dan presiden menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi 

sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai lembaga legitimasi 

rakyat agar terwujud efektivitas dan stabilitas pemerintahan. 

3. Para fuqaha dan akademisi islam kontemporer yang aktif dalam pembahasan 

hukum islam. konstitusi dan nilai demokrasi perlu dikaji secara komprehensif 

agar dapat memberikan kemanfaatan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, 

dan mendewasakan umat islam dalam berpolitik demi mewujudkan 

kepemimpinan yang mendatangkan maslahat bagi masyarakat dan umat islam. 
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