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TRANSLITERASI  

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dlihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) ح

 Kha kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengantitikdiatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy esdan ye ش

 ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) ظ

 ain   Apostrofterbalik‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah    Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

(   ). 
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2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  fatḥahdany يَ 
 
 ai a dan i 

 fatḥahdanwau au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa : كُف

 haula : هى ل

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakatdan 

Huruf 

Nama Hurufdantanda Nama 

  Fatḥahdanalifatauy .…اَ  / …يَ 
 
   a dangaris di atas 

 Kasrahdany  Ī i dangaris di atas ي

 ḍammahdanwau ū u dangaris di atas و

Contoh: 

 māta : يا ت

 ramā : ريً

 qīla : قُم

 yamūtu : ًَى ت
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4. Tāmarbūṭah 

 Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة الا طفا ل

 al-madīnah al-fāḍilah : انًدَُة انفا ضهة

 al-ḥikmah :  انحكًة

5. Syaddah (Tasydīd) 

  Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربُا

 najjainā : َجُُا

 al-ḥaqq : انحق

 nu”ima : َعى

 aduwwun„ : عدو

 Jika huruf   يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Ali (bukan ‗Aliyy atau ‗Aly)‗ : عهٍ

 Arabī (bukan ‗Arabiyy atau ‗Araby)‗ : عربٍ

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 syamsyiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشًش
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 al-zalzalah (az-zalzalah) : انزانز نة

 al-falsafah : انفهضفة

 al- bilādu : انبلاد

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‟murūna : جايروٌ

 ‟al-nau : انُىع

 syai‟un : شٍء

 umirtu : ايرت

8. Penulisan 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, 

kata al-Qur‘an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-jalālah (َالله) 

  Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

دٍَ الله  dīnullāh    با الله billāh      

Adapun tā‟marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  

فٍ رحًة انهههى   hum fīraḥmatillāh 

10. HurufKapital 

  Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
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bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf Adari 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 mā Muḥammadun illā rasūl 

 Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 

 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

 Al-Gazālī 

 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 

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

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

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

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥ mid Abū) 

 

B. DaftarSingkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subḥānahūwata‟ālā 

saw.   : ṣallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.   : „alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

l.   : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   : Wafattahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‗Imr n/3: 4 

HR   : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh. Rais Auliya Razak 

NIM  : 10200118055 

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah) 

Judul Skripsi : Urgensitas Ex-Ante Review Dalam Pembentukan Undang-Undang 

Perspektif Siyasah Syariyyah 

 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana urgensitas ex-ante review 

perspektif siyasah syariyyah? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown 

ke dalam beberapa pertanyaan akadamik penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 

konstitusionalitas uji ex-ante review 2) Bagaimana analisis uji ex-ante review 

dalam perspektif siyasah syariyyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk 

memahami konstitusionalitas uji ex-ante review 2) Untuk memahami analisis uji 

ex-ante review dalam perspektif siyasah syariyyah.  

 Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research) 

dengan pendekatan penelitian adalah yuridis-normatif dan syar‟i. Adapun sumber 

data penelitian ini adalah Undang-Undang, Al-Qur‘an dan Hadits, Kitab-kitab, 

buku-buku, artikel, jurnal, koran, dan website resmi. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data dengan cara membaca dan memperbanyak analisis hukum 

berkaitan dengan ex-ante review. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan 

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

menggunakan analisis yang representatif dan mempunyai relevansi dengan 

masalah yang dibahas, mengulas, dan menyimpulkan.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengujian ex-ante review tidak 

bisa diterapkan di Indonesia, karena tidak ada landasan konstitusional baik dalam 

UUD NRI 1945, Undang-undang, dan peraturan serta subyek yang menguji ex-

ante review; 2) Dalam kajian fiqh siyasah pengujian ex-ante review masuk dalam 

wilayah siyasah dusturiyah, karena berkaitan dengan pembentukan undang-

undang. Berpedoman pada kaidah fiqh yakni, ―kebijakan seorang pemimpin 

terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan‖.  

 Implikasi penelitian ini merekomendasikan sebuah model alternatif 

pengujian ex-ante review terhadap rancangan undang-undang sebelum 

diundangkan yakni membentuk ―Badan Legislasi‖ yang merupakan salah satu 

unsur lembaga legislatif. Artinya, subyek pengujinya adalah Badan Legislasi 

untuk melakukan preview terhadap materi rancangan undang-undang yang 

termaksud organic law, dan rancangan undang-undang yang bersifat non organic 

law yang semestinya tidak harus dilakukan 
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ABSTRACT 

 

 The main problem of this research is how urgent is the ex-ante review of 

the perspective of siyasah shariyyah? The subject matter is then broken down into 

several academic research questions, namely: 1) How is the constitutionality of 

the ex-ante review test 2) How is the analysis of the ex-ante review test in the 

perspective of siyasah shariyyah. The objectives of this study are to: 1) To 

understand the constitutionality of the ex-ante review test 2) To understand the ex-

ante review test analysis in the perspective of siyasah shariyyah. 

 This type of research is classified as library research with a juridical-

normative and syar'i research approach. The sources of this research data are the 

Law, the Qur'an and Hadith, books, books, articles, journals, newspapers, and 

official websites. Furthermore, the method of data collection by reading and 

multiplying legal analysis is related to ex-ante review. Then, data processing 

techniques are carried out by identifying, reducing, and editing data, then 

analyzing using representative analysis and having relevance to the problems 

discussed, reviewed, and concluded. 

 The results showed that: 1) Ex-ante review testing cannot be applied in 

Indonesia, because there is no constitutional basis both in the 1945 NRI 

Constitution, laws, and regulations and subjects that test ex-ante review; 2) In the 

fiqh study, the ex-ante review test is included in the territory of siyasah 

dusturiyah, because it is related to the formation of laws. Guided by the rules of 

fiqh, namely, "a leader's policy towards his people depends on the good". 

 The implications of this study recommend an alternative model of ex-ante 

review testing of draft laws before they are promulgated, namely forming a 

"Legislative Body" which is one of the elements of the legislative institution. That 

is, the subject of the examiner is the Legislation Body to preview the material of 

the draft law including organic law, and draft laws that are non-organic law that 

should not be carried out 

  

Keywords: Ex-Ante Review, Siyasah Syariyyah, Law
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

―Negara Indonesia adalah Negara Hukum‖, dijelaskan dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat pada 

tahun 2002 yang selanjutnya ditulis (UUD NRI 1945). Dalam tafsiran ekstensif, 

kiblat dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan adalah hukum dan akan diatur 

oleh hukum. Ketika tidak diatur oleh hukum maka akan menimbulkan 

pelanggaran. Jimly Asshidiqie menegaskan bahwa secara teori konseptual telah 

mendudukan hukum sebagai panglima terdepan dalam setiap dinamika kehidupan 

bernegara.
1
 Senada, Aristoteles juga menjelaskan bahwa suatu negara yang baik 

adalah negara yang selalu berpedoman pada konstitusi dan kedaulatan hukum. 

Menurutnya, suatu negara yang berkiblat pada hukum sejatinya memberikan 

keadilan terhadap warga negara.
2
 Artinya, terdapat korelasi yang jelas antara 

negara hukum yang bertumpu pada konstitusi.  

Secara historis, gagasan negara hukum dikenal dua konsep yang sangat 

berpengaruh, di negara Jerman dikenal dengan istilah rechtsstaat. Sedangkan di 

negara Inggris dikenal dengan istilah rule of law.
3
 Secara karakteristik terdapat 

perbedaan yang mendasar antara konsep ini jika dilihat dari sistem hukum yang 

menopangnya. Konsep rechtsstaat berpedoman pada sistem kontinental yang 

disebut modern roman law atau civil law dengan karakteristik administratif. 

Sedangkan konsep rule of law yang berpedoman pada sistem common law dengan 

karakteristik judicial.  

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa secara konsepsi dan tendensi 

rechtsstaat bermuara pada paham positivisme hukum, dalam konteks ini hukum 

dibentuk atas kesadaran oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, bahwa konsep 

                                                             
1
Marilang, dkk, Pengantar Ilmu Hukum (Makassar: Alauddin Press, 2006), h. 183. 

2
Max Boli Sabon, Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Cet. IV 

(Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), h. 79-107.  
3
Suarlin, Fatmawati, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Purwokerto: CV. Pena Persada, 

2022), h. 20 
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rechtsstaat berbicara persoalan wetmatigheid menuju doelmatigheid yang 

didominasi oleh persoalan administratif. Sedangkan konsep rule of law didasarkan 

pada aspek equality before the law sehingga dalam implementasinya konsep ini 

memberikan harapan yang lebih kepada badan peradilan dan hakim.
4
 Berangkat 

dari pemahaman ini, terdapat sebuah formulasi bahwa dalam konsep rechtsstaat 

bertendensi pada persoalan revolusioner dengan menentang paham absolutism. 

Maka tujuan dari negara hukum dalam konsep ini adalah persoalan membatasi 

kekuasaan absolutism pemegang kuasa agar tidak melakukan tindakan abuse of 

power (tindakan kesewenang-wenangan). Sedangkan, konsep rule of law 

bertendensi pada persoalan evolusioner, maka orientasi dan tujuan dari konsep ini 

erat kaitanya dengan sistem peradilan yang adil.
5
 Idealnya negara hukum adalah 

ketika adanya sebuah dinamisasi antara lembaga.  

Indonesia sebagai negara hukum yang membutuhkan dukungan dari sistem 

demokrasi atau dikenal dengan istilah demokratische rechtsstaat (negara hukum 

demokrasi) sebagai bentuk perkembangan dan rekonstruksi dari sistem demokrasi 

konstitusional (constitutional democracy).
6
 Disebut sebagai negara hukum 

demokratis karena mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-

prinsip demokrasi yang diaktualisasikan dalam undang-undang. Secara substansi 

undang-undang merupakan formalisasi dan pengejawantahan dari aspirasi rakyat.
7
 

Namun dalam praktiknya, sering kali tidak sesui dengan peraturan yang lebih 

tinggi dan pada akhirnya masyarakat mengalami kerugian atas peraturan tersebut. 

Melihat dinamika tersebut apabila berpedoman pada teori perundang-undangan 

ketika ada peraturan yang saling bertentangan, maka akan berlaku istilah lex 

superiori derogat legi inferiori, yakni peraturan yang lebih tinggi akan 

mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
8
 Tetapi kemudian, untuk 

                                                             
4
Nunuk Nuswardani, Pengantar Hukum Administrasi: Buku Ajar (Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka, 2019), h. 75. 
5
Ibid, h. 76-77 

6
I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum (Malang: Setara 

Press: 2015), h. 176. 
7
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2021), h. 136. 
8
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 

h. 25   
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kepastian hukum, kemungkinan adanya kerugian akan difasilitasi oleh gagasan 

pemgujian peraturan perundang-undangan.  

Menurut teori konstitusional, lembaga yang berwewenang untuk menguji 

konstitusionalitas undang-undang adalah lembaga legislatif (DPR, DPRD, DPD) 

untuk menilai sesuai atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi. Implementasi dari 

pengujian Undang-undang selanjutnya dilimpahkan kepada Mahkamah Agung. 

Namun dalam perkembangannya terjadi sebuah rekonstruksi sistem 

ketatanegaraan untuk menjamin suatu kepastian hukum dengan munculnya 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan 

pengujian Undang-undang berdasarkan perubahan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945.
9
 

Persoalan menguji konstitusional dan inkonstitusional suatu peraturan 

perundang-undangan secara normatif merupakan salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi. Banyak pasal dan bahkan pencabutan undang-undang 

selama proses constitutional review. Faktor penyebabnya adadalah 

ketidaksesuaiannya dengan aturan dan norma hukum yang lebih tinggi. Hal itu 

akan menimbulkan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Beban 

Mahkamah Konstitusi terhadap banyaknya kasus uji materill menunjukan perlu 

adanya suatu badan atau lembaga yang fokus menilai dan menimbang 

konstitusionalitas produk suatu produk hukum yakni undang-undang.
10

 

Namun, Indonesia telah memberikan legalitas judicial review dan 

constitutional review di Mahkamah Konstitusi untuk menilai sebuah undang-

undang terhadap UUD NRI 1945. Akan tetapi, masih banyak undang-undang 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Berbeda dengan Indonesia, proses pengujian konstitusi di Prancis dilakukan sejak 

tahap rancangan undang-undang sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang. 

                                                             
9
Jimly Assiddiqie, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, 

http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan pembentukanmk/, 

diakses pada 04 Mei 2023 pukul 23.52 WITA. 
10

Rivaldo Vicenzo and Tundjung H. Sitabuana, ―Kedudukan Dan Peranan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan,‖ Prosiding Serina Vol. 2, No. 1 (2022): 139–46, 

https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520.  
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Proses ini dikenal sebagai preventive constitutional review atau a priori 

constitutional review. 

Karena semakin banyak kasus yang diajukan, sebuah konsep baru untuk 

melindungi hak-hak konstitusional warga negara terhadap pemberlakuan undang-

undang. Sistem pengujian RUU Prancis adalah sumber inspirasi dan pedoman 

untuk pengujian undang-undang yang dikenal dengan istilah ex-ante review.
11

 

Dewan Konstitusi adalah badan yang memiliki wewenang untuk meninjau 

rancangan undang-undang. Dewan Konstitusi didirikan sebagai entitas politik 

yang unik dengan kapasitas untuk menilai undang-undang yang diusulkan; Ini 

bukan pengadilan. Penting untuk digarisbawahi bahwa rancangan undang-undang 

yang sedang diuji di bawah prosedur ex-ante review ini disetujui oleh parlemen 

tetapi belum diratifikasi dan dikeluarkan oleh presiden. Melihat kembali tujuan 

pengujian, dapat diklaim bahwa sistem ini akan membantu menurunkan kuantitas 

undang-undang yang ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi.
12

 Meskipun metode 

pengujian rancangan undang-undang berbeda dari sistem pengujian undang-

undang Indonesia dalam hal subjek dan objek. Artinya perlu ada pemeriksaan 

ulang untuk melihat apakah itu dapat diterapkan atau tidak.  

Dalam hukum Islam, upaya Mahkamah Konstitusi dalam menilai kualitas 

suatu rancangan Undang-undang diistilah sebagai ijtihad, dimana para hakim 

dituntut untuk beijtihad terlebih dahulu dalam menentukan setiap perkara yang 

diajukan. sebagaimana Hadis Nabi (H.R. al-Bukhariy, Muslim dan selainnya), 

dari „Amr bin al-„Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‗Alaihi wa 

Sallam bersabda yang artinya, “…Apabila seorang hakim memutuskan perkara 

lalu ia berijtihad kemudian benar, baginya dua pahala, dan apabila ia 

memutuskan perkara dan berijtihad kemudian salah baginya satu pahala.” 
13

. 

                                                             
11
Victor Imanuel W ―Konstruksi Model Pengujian Ex Ante Terhadap Rancangan UU di 

Indonesia‖ Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No 3 (2013): 454    
12
Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari, dkk, ―Gagasan Mekanisme Ex-ante review Sebagai 

Upaya Peningkatan Kualitas Legislasi di Indonesia‖, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 4 (2021): 

283-293. 
13

 Budiarti, Konstruksi Penemuan Hukum Melalui Ijtihad (Makassar: Yayasan Pendidikan 

Tompongpatu, 2016), hlm. 46.  
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Kaitan dengan ex-ante review adalah upaya preventif dalam menilai 

kualitas rancangan undang-undang sebelum berlaku untuk menghindari adanya 

kerugian bagi masyarakat dan juga mengurangi uji materil yang berujung pada 

proses judicial review karena rancangan undang-undang tersebut bersifat 

inkonstitusional.
14

 Sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan inovasi, penemuan, 

dan terobosan dalam membuat suatu putusan, sehingga sepanjang putusan tersebut 

dilandasi oleh argumentasi yang kuat demi memberi rasa keadilan, maka putusan 

tersebut harus diterima semua pihak.
15

 Mahkamah Konstitusi mengedepankan 

keadilan substantif yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada adanya kebenaran 

materil dari padan kebenaran formal prosedural atau dengan kata lain, bahwa apa 

yang dianggap secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan apabila secara 

materil telah melanggar keadilan. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi yang diberikan Amanah untuk menguji ex-ante review undang-undang. 

Sehingga, produk undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan keadilan 

untuk masyarakat.  

Penulis menggunakan beberapa teori, yaitu grand theory, yang mencakup 

sistem hukum dan aturan hukum. Trias Politika, teori terapan terdiri dari teori 

pengujian hukum (toetsing recht) dan filsafat keadilan dalam Islam; teori 

konstitusi dan konstitusionalisme, undang-undang (teori Stufenbau dari Hans 

Kelsen). Ex-ante review adalah praktik mengevaluasi undang-undang sebelum 

diberlakukan. Pengujian yang dilakukan bersifat preventif dan apriori, artinya 

dilakukan sebelum rancangan undang-undang berlaku secara resmi menjadi 

undang-undang.  

Berangkat dari isu-isu tersebut, maka perlu adanya analisis menyeluruh 

tentang bagaimana konsep mekanisme ex-ante review muncul sebagai revitalisasi 

sistem pengujian hukum Indonesia  ̧ kemudian apakah metode ini sesuai dengan 

sistem pengujian peraturan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana kacamata 

                                                             
14
Ni‘matul Huda, dkk, ―Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-

Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur, Laporan Hasil Penelitian, (Jakarta: 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), h. 1. 
15
Munawara Idris, Kusnadi Umar, ―Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus 

Perkara Judicial Review‖, Siyasatuna, Vol. 1 No. 2, (2020): 272. 



6 
 

 

hukum Islam menganalisis ex-ante review. Sehingga, penulis tertarik untuk 

membahas dan mengkaji tentang ―Urgensitas Ex-ante review Dalam Pembentukan 

Undang-undang Perspektif Siyasah Syariyyah‖. 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensitas ex-ante review 

perspektif siyasah syariyyah? Sehingga, dapat dirumuskan sub-sub masalah, 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana konstitusionalitas uji ex-ante review? 

2. Bagaimana analisis uji ex-ante review dalam perspektif siyasah syariyyah? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan  

Menjelaskan dan membatasi makna judul skripsi sangat diperlukan dengan 

tujuan untuk memberikan batasan masalah dan ruang lingkup pembahasan agar 

lebih terstruktur serta  penggunaan istilah-istilah yang tercantum dalam judul lebih 

mudah dipaham:  

1. Ex Ante Review  

Ex-ante review adalah proses pengujian undang-undang sebelum undang-

undang disahkan. Uji apriori dan preventif dilakukan sebelum rancangan undang-

undang yang berlaku secara resmi disahkan menjadi undang-undang..
16

 

Verschuuren dan Van Gestel mendefinisikan ex-ante review adalah “a 

future-oriented research related to the impact and implications / effects of a new 

draft law. The research covers formal and written procedural issues. The 

research also accommodates the study of the effects on the enforcement of a law, 

as well as alternatives that can be done when there is a violation in the law” (Ex-

ante review adalah suatu riset yang berorientasi pada suatu masa depan yang 

berkaitan dengan dampak dan implikasi/efek dari rancangan undang-undang baru. 

Riset tersebut mencakup persoalan prosedur yang bersifat formal dan tertulis. 

Riset tersebut juga mengakomodir kajian efek terhadap pemberlakukan suatu 

                                                             
16
Desy Wulandari, ―Ex Ante Review dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia‖, Jurnal State Law Review, Vol. 1 No. 1, (2018):38-39.  
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undang-undang, serta alternatif yang dapat dilakukan ketika adanya suatu 

pelanggaran dalam undang-undang.
17

 

Mekanisme ex-ante review pertama kali diterapkan di negara Prancis dan 

Belgia. Teknik ini merupakan salah satu upaya untuk menguji rancangan undang-

undang yang telah disahkan oleh legislatif., Namun demikian, lembaga eksekutif 

belum meratifikasi dan mengundangkannya untuk menentukan apakah itu 

melanggar Konstitusi atau tidak.
18

 Akan tetapi, proses ini berbeda secara 

signifikan dari sistem pengujian yang sekarang ada di Indonesia dalam hal objek 

dan subjek pengujian.Akan tetapi, dalam penelitian ini akan rekonstruksi sebuah 

mekanisme pengujian ex-ante review yang sesuai dengan sistem pengujian di 

Indonesia.  

2. Urgensitas  

Urgensitas berasal dari kata urgensi menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak.
19

 Dari definisi 

tersebut dapat dipetik bahwa urgensi adalah suatu peristiwa yang mengharuskan 

untuk segera ditindaklanjuti.  

Kaitanya dengan penelitian ini, bahwa ex-ante review sebuah tingkat 

kebutuhan dan kepentingan yang dipilih dan harus didahulukan. Sehingga ketika 

menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan 

yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau 

kegiatan lainnya. 

3. Siyasah Syar‟iyyah 

Siyasah Syariyyah, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, 

adalah pengelolaan urusan negara yang berlandaskan Islam dengan menjamin 

tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan tidak melanggar 

ketentuan dan prinsip umum syariat. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdur 

                                                             
17
Jonathan Verchuuren dan Rob Van Gastel, ―Ex Ante Evaluation of Legislation: An 

Introduction‖ dalam Jonathan Verchuuren (Ed.), The Impact of Legislation: A Critical Analysis of 

Ex Ante Evaluation, (Leiden-Baston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), h. 5-6. 
18
Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari dan Nyoman Mas Aryani, ―Gagasan Mekanisme Ex 

Ante Review Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Legislasi Di Indonesia‖, Jurnal Kertha Negara, 

Vol. 9 No. 4, (2021):286.  
19

Ernawati, Berhenti Sesaat Untuk Melesat (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), h. 133. 
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Rahman, bahwa Siyasah Syariyyah dapat berupa undang-undang yang mengatur 

kepentingan negara dan mengatur urusan perseorangan sesuai dengan semangat 

syari'at dan sesuai dengan prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan, meskipun secara 

juz'i dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau tafshili nash-nash, tidak secara khusus 

menjelaskannya.
20

 

Berkaitan judul penelitian, maka dapat diklasifikasi ruang lingkup 

pembahasan adalah urgensitas pengujian ex-ante review dalam perspektif siyasah 

syar'iyyah. Sehingga, pada akhir skripsi penulis akan menemukan sebuah benang 

merah terhadap suatu permasalahan yang kerap terjadi.  

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensitas 

ex-ante review perspektif siyasah syariyyah. Agar pembahasan lebih terfokus 

pada isu penelitian, skripsi ini didukung oleh sejumlah karya ilmiah yang relevan 

dengan topik yang diteliti, seperti: 

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie dalam bukunya ―Hukum Acara Pengujian 

Undang-undang‖ pada BAB I buku ini menjelaskan tentang pengujian 

undang-undang yang dapat dilakukan dengan pengujian norma hukum 

terlebih dahulu, dimana pada tahap ini akan melakukan review, preview, 

dan menguji konstitusionalitas norma dan undang-undang. Selanjutnya, 

dalam pengujian undang-undang harus diklasifikasi objek pengujian, 

dimana pada tahap ini akan dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu 

sesuai dengan kewenangannya. Seperti, produk hukum legislatif maka 

akan diuji dengan pola legislative act, produk hukum regulatif maka akan 

diuji dengan pola executive act, serta pengujian materiil dan formil suatu 

undang-undang. Dalam buku ini juga memberikan penegasan bahwa 

dalam pembentukan suatu undang-undang DPR bertindak sebagai 

legislator sedangkan pemerintah bertindak sebagai co-legislator, karena 

setiap rancangan undang-undang sebelum ditetapkan menjadi undang-

undang memerlukan pembahasan dan persetujuan Bersama dari dua 

                                                             
20

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

Ketatanegaraan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 46. 
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lembaga tersebut. Akan tetapi, dalam buku tersebut tidak memberikan 

penjelasan secara eksplisit berkaitan dengan tindakan yang dilakukan 

sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan (ex-ante review) dan 

lembaga yang berwenang melakukan pengujian tersebut. Padahal 

mekanisme ex-ante review seharusnya menjadi mekanisme penting dalam 

setiap perancangan dan pengesahan undang-undang. 

2. Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul ―Hukum Administrasi Negara‖ 

pada BAB I yang menjelaskan tentang konsep dasar negara hukum, tugas-

tugas pemerintah dalam negara hukum, dan kewenangan lembaga tinggi 

negara sesuai dengan undang-undang. Namun dalam buku ini menjelaskan 

tentang konsepsi dan gagasan negara hukum secara eksplisit dan hanya 

mengkaji diwilayah definitif secara universal. Sehingga, ada beberapa 

teori-teori yang terbantahkan secara normatif.  

3. Victor Imanuel dalam jurnalnya ―Konstruksi Model Pengujian Ex Ante 

terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia‖ dalam jurnal tersebut 

memberikan penjelasan bahwa pengujian ex ante dalam konteks ini 

menjadi sebuah alternatif pencegahan legislasi yang buruk karena setiap 

rancangan undang-undang harus diuji terlebih dahulu. Dalam konteks 

Indonesia, model pengujian ex ante yang ideal bukan hanya dengan 

menguji konstitusionalitas tetapi juga keselarasan dengan undang-undang 

lain dan juga parameter lain yang diperlukan untuk menghasilkan undang-

undang yang baik. Kelemahan dalam penelitian ini, tidak memberikan 

sebuah konstruksi hukum baru yang berkaitan dengan subyek dan obyek 

pengujian ex ante. Jika memang sistem hukum di negara Eropa sama 

dengan sistem negara hukum yang berlaku di Indonesia apakah sistem 

tersebut masih relevan diberlakukan di Indonesia, tentu jawabannya tidak. 

Hal ini yang kurang dari penelitian ini. Tidak hanya itu, dalam penelitian 

ini tidak memberikan sebuah gagasan baru yang berkaitan dengan 

mekanisme ex ante yang sesuai dengan praktik hukum di Indonesia. 

Sedangkan, dalam skripsi saya akan memberikan penjelasan yang 
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komprehensif tentang urgensitas ex ante dalam pengujian rancangan 

undang-undang.  

4. Victor Imanuel W.Nalle, Retno Dewi Pulun Sari, dan Martika Dini 

Syaputri dalam jurnalnya ―Analisis Ex-Ante Oleh Eksekutif Terhadap 

Rancangan Undang-Undang: Menuju Legislasi Berkualitas Melalui 

Pendekatan Teknokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-

legal dan teknokrasi. Hasil dalam penelitian bahwa lembaga yang 

berwenang untuk melakukan uji ex-ante review adalah lembaga eksekutif. 

Dalam hal ini, penulis tentu tidak sepakat karena yang berwenang dalam 

melakukan uji ex-ante review adalah lembaga legislatif, karena rancangan 

tersebut berasal dari lembaga legislatif, tentu yang lebih tau seluk beluk 

dan implikasi dari rancangan undang-undang tersebut adalah lembaga 

legislatif. Tidak hanya itu dalam undang-undang pun telah memberikan 

legitimasi bahwa lembaga legislatif memiliki fungsi legislatif yang tidak 

terbatas merancang suatu undang-undang akan tetapi dapat menilai dan 

mengevaluasi rancangan undang-undang. Perbedaan lainya, dalam 

penelitian saya menggunakan pendekatan siyasah syar'iyyah yang 

berkaitan konsepsi ketatanegaraan dalam Islam. 

5. Annisa Hidayatush Sholikha dalam skripsinya ―Kewenangan Pengujian 

Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Perbandingan Antara Negara 

Indonesia Dengan Negara Prancis)‖. Secara garis besar dalam penelitian 

hanya memberikan penjelasan tentang pengujian peraturan perundang-

undangan di negara Perancis secara teori cukup menarik. Akan tetapi, 

dalam penelitian ini tidak ada konstruksi hukum yang berkaitan dengan ex-

ante review yang sesuai dengan prosedur pengujian undang-undang di 

negara Indonesia. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak untuk melaksanakan 

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (judicial review) terhadap 

Undang Undang yang dimana didalamnya terdapat peraturan yang 

mengatur mengenai pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat yang 

tertera dalam pasal 24C UUD 1945. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut 
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tidak memberikan Batasan apakah pengujian rancangan undang-undang 

atau sesudah undang-undang tersebut diundangkan. 

6. Desy Wulandari dalalm jurnalnya “Ex-ante review Dalam Mewujudkan   

Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia‖. dalam 

jurnal ini menjelaskan bahwa tidak semua undang-undang wajib dilakukan 

pengujian sebelum diundangkan, hanya undang undang yang bersifat 

organic law yang harus dan wajib dilakukan pengujian. Sedangkan untuk 

undang-undang yang bersifat non organic law pengujiannya   bersifat   

tidak   wajib. Akan tetapi dalam jurnal ini tidak memberikan penjelasan 

yang berkaitan dengan mekanisme pengujian ex-ante review dan alasan-

alasan yang logis tentang klasifikasi pengujian rancangan undang-undang.  

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

dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam” pada BAB II yang membahas 

pokok kajian dan rumah kajian fiqh siyasah yang menjadi pisau analisi 

secara komperatif dalam skrispsi ini, yakni perilaku hakim sebagai wakil 

tuhan dalam menemukan ilat hukum dalam memutus suatu perkara. 

Namun untuk pembahasan yang lebih inklusif, penulis mengkolaborasikan 

dengan buku Muhammad Ramadhan berjudul ―Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah” yang yang membahas secara tegas 

tentang siyasah fiqh dan pembagiannya secara praktis. Teori ini dalam 

buku ini akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.  

E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan, yaitu penelitian yang dihasilkan dari membaca berbagai karya sastra, 

termasuk buku, artikel, jurnal ilmiah, dan makalah terkait penelitian. Dalam 

penelitian ini dikaji dalam aspek yuridis dan normatif. Aspek tersebut sangat 

mempengaruhi.  

  Ketika adanya kekosongan hukum dan konflik norma, studi hukum 

normatif berusaha menawarkan pembenaran yuridis dan normatif. Selain itu, 

menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif, sebagai ilmu normatif sui 
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generis, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan unsur-unsur ilmiah dan 

kritis hukum.
21

 Sui generis diartikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan 

dianggap sebagai ilmu dari jenisnya sendiri karena ilmu hukum sulit 

dikelompokkan dalam satu cabang pohon ilmu. Cabang ilmu sui generis terdiri 

dari 4 (empat), antara lain: sifat normatif ilmu hukum, terminologi hukum, jenis 

ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum.
22

 

2. Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji dan melihat semua 

aspek peraturan hukum dari segi asas-asas hukum, sistematika hukum, dan 

sinkronisasi hukum secara universal. 

b. Pendekatan siyasah syar'iyah adalah penelitian yang melihat dari segi 

teologi atau Islam berdasarkan landasan Al-Qur‘an dan Hadits. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek tempat dimana peneliti dapat memperoleh data. 

dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dapat dibedakan 

menurut asal sumbernya. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dan 

berkaitan langsung dengan penelitian yang akan diteliti.
23

 Adapun sumber data 

primer adalah Al-Qur‘an dan Hadits, Kitab-kitab, dan buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian.  

b. Sumber data Sekunder 

                                                             
21

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 12. 
22

Pilipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2017), h. 1. 
23

Syamsuddin AB, dkk, Pedoman Praktis Metode Penelitan Internal (Ponorogo: WADE 

Group 2015), hlm. 57. 
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Sumber data sekunder adalag data pelengkap sebagai penduung 

referensi utama dalam penelitian. Seperti, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, koran, 

dan lainya yang dapat dibaca atau dapat dipahami melalui media lain.
24

  

4. Metode Pengumpulan Data  

  Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data 

penelitian pendahuluan (preliminary research), terutama sumber data primer 

untuk menentukan permasalahan hukum yang berkaitan dengan ex-anter review di 

Indonesia. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

maka metode yang digunaan adalah membaca dan memperbanyak analisis hukum 

terkaitan ex-ante review sebagai permasalahan kontemporer.  

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

  Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 

yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

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

antara lain sebagai berikut:
25

 

a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 

dengan judul skripsi yang relevan. Data diambil dari pokok masalah 

penelitian. 

b. Reduksi data adalah mengklasifikasi dan mensortir data yang relevan 

dengan pembahasan agar bangunan argumentasi dalam skripsi menjadi 

efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kutipan yang jelas 

dari aslinya akan dipertahankan selama proses ini; Namun, jika mereka 

tidak jelas atau mengarah pada interpretasi yang berbeda, data akan 

dihapus dan diganti dengan referensi lain yang lebih cocok untuk 

percakapan. 

                                                             
24

Bagong Suyanto
 
dan Sutinah, Metode Penelitian sosial, Cet. V (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm. 55. 
25
Anggar Putra, ―Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy dalam Pemilihan 

Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam‖, Skripsi (Makassar: FSH UIN Aalauddin Makassar, 

2022): 12  



14 
 

 

c. Editing data yaitu proses menganalisis data penelitian dengan tujuan 

menetapkan validitas dan relevansi data yang akan dilaporkan dalam 

mengidentifikasi solusi utama. Tujuan melakukan ini adalah untuk 

mengumpulkan data yang akurat dan faktual yang selaras dengan literatur yang 

diperoleh dari sumber bacaan. 

2. Teknik Analisis Data 

  Menurut Gorys Keraf, analisis data adalah metode atau proses untuk 

menafsirkan, menerjemahkan, dan mengolah data menjadi informasi sedemikian 

rupa sehingga fitur data jelas dan bermanfaat untuk memecahkan masalah, 

terutama yang melibatkan penelitian. Pada dasarnya, analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis yang menggunakan metode induksi sebagai 

sistem pendukung kerja untuk memahami data dan analisis deduktif sebagai 

prinsip utama. Analisis data meliputi: 

a. Analisis Tekstual 

  Analisis Tekstual adalah memahami data dengan melihat aspek gramatikal 

sebuah konteks wacana. 

b. Analisis Kontekstual 

  Analisis Kontekstual dalam wacana dapat digunakan untuk memahami 

konteks. Konteks dalam wacana dibagi menjadi dua yaitu konteks bahasa dan 

konteks diluar bahasa. Konteks bahasa dengan internal wacana, sedangkan 

konteks luar bahasa disebut konteks situasi, konteks budaya atau konteks internal 

wacana. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memahami konstitusionalitas uji ex-ante review  

b. Untuk memahami analisis uji ex-ante review dalam perspektif siyasah 

syariyyah 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 
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  Secara teori, diharapkan bahwa karya ini akan memperluas, memperdalam, 

dan menambah informasi baru tentang pengujian ex-ante review dalam pandangan 

siyasah shariyyah. 

b. Kegunaan Praktis  

  Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap 

lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sebelum rancangan undang-undang 

diundangkan. Agar tidak ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan 

mendeteksi sejak awal implikasi buruk atas pemberlakuan undang-undang. 

Sehingga, penelitian ex-ante review bisa menjadi pertimbangan dalam membuat 

suatu mekanisme pengujian suatu rancangan undang-undang.   
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PENGUJIAN EX-ANTE REVIEW 

 

A. Konsep Negara Hukum  

Konseptualisasi tentang negara hukum pertama kali dikemukakan oleh 

Plato pada tahun 429 sebelum masehi. Dimana, suatu kekuasaan mutlak dipegang 

oleh orang yang memahami kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher 

king). Seiring berkembangnya waktu, Plato dalam bukunya “…The Statesment” 

and ”The Law”, menyatakan bahwa yang dapat diaktualisasikan adalah bentuk 

paling baik kedua (the second best) menempatkan  supremasi  hukum yang dapat 

mencegah kemorosotan pemegang kekuasaan yakni pemerintah.
1
 Istilah  negara  

hukum  atau negara   berdasar   atas   hukum   dalam   konstitusi   Indonesia   

dapat   dijumpai   dalam UUD 1945.  Memahami gagasan negara hukum di 

Indonesia memerlukan pemahaman tentang gagasan negara hukum yang ada 

sebelum berdirinya Republik Indonesia. 

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menegaskan, bahwa, ―…Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum dilaksanakan menurut undang-undang”.
2
 Rechstaats, atau 

hukum kontinental Eropa, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

gagasan hukum negara Eropa. Sebaliknya, ini disebut sebagai law di Amerika. 

Menurut Jimly Assiddiqie, salah satu fitur unik dari supremasi hukum adalah 

kemampuannya untuk mengamankan hak-hak dasar warga negara, yang sering 

dikenal sebagai hak konstitusional mereka.
3
 Artinya, gagasan negara hukum 

secara subtansial adalah pemenuhan hak-hak asasi warga negara sesui dengan 

amanat konstitusi. 

Konsep negara hukum modern di Eropa dikembangkan dengan 

menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, 

                                                             
1
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006), h. 147 
2
Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945. 
3
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2010), h. 343. 
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Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo 

Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan ―the rule of law” 

yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait 

dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam 

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.
4
 

Sesuai dengan sudut pandang Julius Stahl tentang gagasan rechtsstaat, atau 

negara hukum, yang terdiri dari 4 (empat) tujuan hukum. Jaminana hak asasi 

manusia adalah yang utama. Ide trias politica, atau trias polica, berada di urutan 

kedua. Ketiga, pemerintahan berbasis hukum tertulis. Peradilan administratif 

adalah yang keempat. Alber Venn Dicey, di sisi lain, mengembangkan tiga (tiga) 

konsepsi tentang aturan hukum, atau yang disebut aturan hukum. Pertama, 

supremasi hukum. Kesetaraan di hadapan hukum adalah yang kedua. Ketiga, 

proses hukum).
5
  

Adanya praktik-praktik demokrasi yang berkembang menjadi kekuasaan 

negara yang didukung oleh hukum merupakan salah satu cara agar konsep Negara 

Hukum terwujud. Ayat (2) Pasal I UUD 1945 menegaskan bahwa: “... 

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang Dasar”.
6
 Pasal tersebut mendukung praktik demokrasi negara Indonesia 

selama mematuhi hukum. Terdapat korelasi antara administrasi dan konstitusi di 

setiap negara demokratis. Para ahli hukum tata negara menyebut ini sebagai 

gagasan tentang supremasi hukum yang demokratis.
7
 

Konsep negara demokrasi dinilai baik dan sesui hukum yang hidup 

dimasyarakat (living law). Secara umum, gagasan demokrasi mengacu pada 

keputusan terakhir masyarakat dalam menentukan masalah-masalah pokok dalam 

kehidupan, termasuk mengevaluasi kebijakan publik.
8
 Tidak ada hak 

konstitusional warga negara yang dilanggar jika kebijakan tersebut berpihak dan 

                                                             
4
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Op.Cit, h. 152 

5
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukun di Inonesia (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 89.  
6
Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

7
Anggar Putra, ―Indonesia's Presidential Threshold As Open Legal Policy In Election: As 

A Base for Muslim Studies” Jurnal Al Tasyri‟iyyah Vol. 1 No. 2, (2021): 127.  
8
Samsul Wahidin, Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), h. 57.  
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mengungtungkan masyarakat, sebaliknya jikakebijakan menguntungkan elit 

pemerintahan, maka akan banyak hak yang dilanggara. Oleh karena itu, 

masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan tersebut.  

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan 

demokrasi oleh pemerintah harus berpedoman pada premis perlindungan hak-hak 

dasar warga negara. Karena kenyataan yang ada di ranah kebijakan terkadang 

tidak selaras dengan aturan hukum, maka dipandang melanggar hak konstitusional 

warga negara.
9
 Kekhawatiran ini memerlukan sebuah mekanisme yang bersifat 

konstitusional ketika terjadi diskrimaninasi. Dalam rangka mengatasi masalah ini 

dan menjamin keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan perwujudan hak-hak 

dasar warga negara.
10

 Perlu ada suatu proses hukum yang ditempuh oleh warga 

negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Upaya hukum tersebut 

diistilahkan dengan constitutional complaint atau pengaduan konstitusi. 

Berbicara tentang gagasan negara hukum secara garis besar, ada 4 (empat) 

gagasan atau konsep negara hukum, yakni, Rechtsstaat, Rule of law, socialist 

legality, Nomokrasi Islam. Dari keempat konsep Negara hukum tersebut tentu ada 

perbedaan yang mendasar secara substantif, perkembangan gagasan negara hukum 

ikut mempengaruhi pemikiran para pakar hukum Tata Negara di Indonesia terkait 

konsep yang apa yang diadopsi oleh Negara Indonesia ataukah Indonesia justru 

memiliki konsepnya sendiri. Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya 

pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yakni semua 

persoalan harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
11

 Hal ini 

berpengaruh terhadap proses pemenuhan hak asasi manusia untuk mencapai suatu 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

B. Jenis Negara Hukum  

1. Negara Hukum Formal 

                                                             
9
Anggar Putra, ―Indonesia's Presidential Threshold As Open Legal Policy In Election: As 

A Base for Muslim Studies” Jurnal Al Tasyri‟iyyah Vol. 1 No. 2, (2021): 124. 
10
Helmi Kasim, ―Mendialogkan Hakikat Hukum dan Keadilan Pada Berbagai Aliran 

Pemikiran Hukum dalam Novel Les Miserables‖ Jurnal Konstitusi, Jilid 17, No.4 (2020): 129. 
11

Marwan Mas, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Bogor: Penerbit Ghalia, 2017) h. 

29. 
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Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam 

arti sempit atau disebut negara hukum klasik (klassieclerechtsstaat). Pada Negara 

hukum, formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-

keputusan legislatif semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara 

berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan 

sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, 

melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif.
12

 Artinya, egara tidak 

di benarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat selain tugas tersebut. 

Immanuel Kant dan Ficte berpendapat bahwa negara itu sempit karena 

hanya menjaga keamanan dan campur tangan ketika keamanan dan ketertiban 

terancam. Dalam negara hukum yang sempit ini dipisahkan dengan tegas antara 

negara dan masyarakat.
13

 Negara harus menahan diri untuk tidak ikut campur 

dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan 

sebagainya, karena hal ini dapat mengurangi eksistensi snegara sebagai wadah 

untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara.  

Prinsip demokrasi Eropa, yang merupakan manifestasi dari hak politik dan 

hak asasi manusia individualistis rakyat, muncul kembali pada abad ke-19 dan 

awal abad ke-20. Konsep ini juga dikenal sebagai konstitusionalisme, dan 

mengacu pada gagasan membatasi kekuasaan pemerintah melalui penciptaan 

konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Definisi hukum konstitusionalisme 

ditunjukkan dengan penggunaan frasa "Rechtsstaat" atau "Aturan Hukum." 

Berikut ini adalah ciri-ciri negara hukum menurut Frederich Julius Stahl:
14

 

a. Menjamin hak warga negara 

b. Pemisahan kekuasan untuk menjamin hak-hak asasi manusia atau yang 

dikenal dengan konsep Trias Politica.  

                                                             
12

Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 120.   
13
―Apakah yang dimaksud dengan negara hukum formal atau liberal?‖, 

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-negara-hukum-formal-atau-liberal/4163/2, 

diakses 11 Oktober 2023 
14

Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi 

(Ed.), Tim Penyusun Buku Proceding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif (Jakarta:  

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 211. 

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-negara-hukum-formal-atau-liberal/4163/2
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c. Pemerintah yang berdasarkan hukum tertulis. 

d. Adanya suatu lembaga peradilan administratif. 

Sedangkan menurut A.C. Dicey memberikan ciri rule of law, sebagai berikut:  

a. Dikenal dengan istilah supremasi hukum yang berarti tidak adanya tindakan 

abuse of power (kesewenang-wenangan) dari seseorang yang dapat 

dihukum ketika adanya pelanggaran hukum yang dilakukan.  

b. Dikenal dengan istilah equality before the law (memiliki kedudukan yang 

sama dihadapan hukum).  

c. Terjaminya hak-hak asasi yang telah digariskan oleh undang-undang dan 

keputusan-keputusan pengadilan. 

Negara hukum formal seringkali disebut juga dengan negara hukum liberal 

ataupun nachwachkerstaat yaitu negara hukum yang menurut Kant dan Fichte 

merupakan negara yang juga biasa disebut dengan negara dalam arti sempit. Tipe 

negara ini merupakan reaksi atau antithese dari bentuk pertama yang 

dikemukakan. Sebelum tiba pada bentuk hukum formal, tipe negara dinamakan 

negara hukum liberal. Dalam negara hukum liberal ini negara tidak dibenarkan 

untuk mencampuri dalam urusan penyelengaraan kepentingan rakyat. Ini 

merupakan bentuk negara yang sangat berlawanan dengan bentuk negara polisi 

(polizeistaat).
15

 Akan tetapi tuntutan masyarakat menghendaki faham liberalisme 

itu tidak dipertahankan lagi, sehingga negara pada waktu itu terpaksa harus ikut 

campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Hanya saja campur tangan ini 

masih menurut saluran-saluran hukum yang sudah ditentukan oleh, sehingga 

lahirlah negara hukum formal.
16

 

Dikatakan sebagai negara Nachtswakerstaat atau negara dalam ari sempit 

(sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Ficte) karena negara 

bertindak sebagai penjaga malam, artinya bahwa negara hanya menjaga keamanan 

                                                             
15
Mohammad Misbaqul Arfah et al., ―Urgensi Pembentukan Undang-Undang 

Pengelolaan Perubahan Iklim Di Indonesia : Studi Komparatif Meksiko Dan Korea Selatan‖ Vol. 

12, No. 2 (2023): 227–45, https://doi.org/10.24252/ad.vi.41711. 
16

 Desy Wulandari, ―Ex Ante Review Dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia,‖ Indonesian State Law Review Vol. 1, No. 1 (2018): 37–52. 
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saja, negara baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban terganggu.
17

 Dalam 

negara hukum yang sempit ini dipisahkan dengan tegas antara negara dan 

masyarakat. Negara tidak mencampuri segi-segi kehidupan masyarakat, baik 

dalam segi ekonomi, sosial, kebudayaan dan sebagainya, sebab dengn turut 

campurnya negara kedalam segi-segi kehidupan masyarakat, dapat, 

mengakibatkan berkurangnya kemerdekaan seorang individu. Lapangan pekerjaan 

administrasi negara dalam negara hukum semacam ini hanyalah membuat dan 

mempertahankan hukum saja.
18

 Jadi dalam negara hukum yang sempit ini hukum 

admistrasi negara mulai muncul, meskipun masih terbatas. Oleh sebab itu maka 

unsurunsur yang terdapat dalam negara hukum yang sempit ini memuat adanya 

peradilan administrasi negara 

2. Negara Hukum Materil 

Negara hukum secara umum, sering dikenal sebagai negara hukum modern 

(modernrechtsstaat), didefinisikan sebagai jenis negara hukum material. Di 

negara dengan sistem hukum material, tugas pemerintah melampaui sekadar 

melaksanakan undang-undang untuk memasukkan pembuatan undang-undang 

baru dan memberlakukan peraturan. Untuk memenuhi tujuan kenegaraan, negara 

tidak hanya dituntut untuk mengawasi hal-hal di malam hari tetapi juga untuk 

berpartisipasi aktif dalam berbagai urusan publik.
19

 Gagasan tentang negara 

hukum, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat ikut campur dalam 

masalah sosial atau ekonomi warga negara, telah memberi jalan bagi gagasan baru 

bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan 

rakyat. Pemerintah harus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan inisiatif untuk 

mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur kehidupan ekonomi 

dan sosial.
20

 

                                                             
17

 Munawara Idris and Kusnadi Umar, ―Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus 

Perkara Judicial Review,‖ Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar‟Iyyah Vol. 1, No. 2 

(2020): 263–77, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740. 
18

Mohammad Agus Maulidi, ―Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan 

Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum,‖ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 

24, No. 4 (2017): 535–57, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2. 
19

Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan 

Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2015), h. 89.  
20

Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), h. 39-46.  
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Konferensi di Bangkok pada tahun 1965, Komisi Ahli Hukum Internasional 

mengembangkan kriteria berikut untuk pemerintahan demokratis di bawah aturan 

hukum, yakni:
21

 

a. Perlindungan konstitusional individu dan prosedural untuk memastikan 

pelestarian hak-hak yang dijamin secara hukum; 

b. Pengadilan yang tidak memihak atau independen; 

c. Penyelenggaraan Pemilu yang bebas.; 

d. Kebebasan berekspresi di depan publik; 

e. Kebebasan berserikat dan membentuk sebuah asosiasi; 

f. Instruksi/Pendidikan kewarganegaraan.  

Konsep negara hukum material, pemerintah diberikan Freis Ermessen atau 

Pouvoir discretionnaire yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut 

serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk 

legislasi parlemen.
22

 Tipe negara hukum ini sering juga disebut sebagai negara 

hukum dalam arti yang luas atau disebut pula sebagai negara hukum modern. 

Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan saja tetapi secara aktif 

turut serta dalam dalam urusan kemasyarakatan demi mensejahterakan rakyat. 

Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti luas sangat erat hubungannya 

dengan pengertian negara kesejahteraan atau (welfare state).
23

 

Dalam negara kesejahteraan sekarang ini tugas negara dalam 

menyelenggarakan kepentigan umum menjadi sangat luas, kemungkinan 

melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk 

melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan 

kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk 

untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal 

                                                             
21
Bobi Aswandi and Kholis Roisah, ―Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam 

Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham),‖ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, 

No. 1 (2019): 128, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145. 
22
Made Oka Cahyadi Wiguna, ―Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila 

Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based on 

Pancasila in Indonesian Law and Democracy)‖ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15, No.1 

(2021): 729–744. 
23
Shandi Patria Airlangga, ―Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,‖ 

Cepalo Vol. 3, No. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. 
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genting yang timbul secara mendadak dan peraturan penyelesainnya belum ada, 

yang belum dibuat oleh badan badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. 

Dalam hal tersebut administrasi negara, dipaksa untuk bertindak cepat tidak dapat 

menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif.
24

 

Luasnya fungsi pemerintahan dalam negara hukum modern ini, maka tentu 

saja makin luas pula peranan hukum administasi didalamnya. Dengan demikian 

maka dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan hukum administrasi 

sangat dominan.40 Sukar untuk dibayangkan suatu negara modern saat ini tanpa 

adanya hukum administrasi negara didalamnya. Bahkan sebagaimana ditunjukkan 

W.Friedmann serta penulis-penulis lainnnya juga di Inggris dan Amerika, konsep 

negara kesejahteran (welfare state) dan perkembangan sosial telah mendesak 

perlunya diadakan pemikiran kembali mengenai peradilan administrasi.
25
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 Laurensius Arliman S, ―Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk 

Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,‖ Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 2, No. 2 (2017): 

509–532, 
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Nurul dkk Qomar, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or 

Machtstaat), 2018 (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 141. 
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wAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rechtstat+dan+machtstaat&pg=PA45&printsec=frontcover. 
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BAB III 

UNDANG-UNDANG DAN PENGUJIANNYA 

 

A. Pengertian Undang-Undang 

Undang-undang (bahasa Inggris: Legislation - dari bahasa Latin lex, legis 

yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan 

oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis.
1
 

Dalam dunia hukum, kata/istilah ―peraturan perundang-undangan‖ merupakan 

terminologi hukum yang terkait dengan istilah “wetgeving” atau “wettelijke 

regelingen”.
2
 Menurut A. Hamid S Attamimi mengutip dari Kamus Hukum 

Fockema Andreae. Kata wetgeving dapat diartikan sebagai perbuatan membentuk 

peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara 

yang ditentukan dan juga sebagai keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat 

pusat dan tingkat daerah. Sedangkan kata wettelijke regelingen dapat diartikan 

sebagai Kumpulan peraturan yang bersifat perundang-undang atau produk dari 

peraturan perundang-undang seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang RI, dll.
3
 

Dalam kajian ilmu hukum membedakan antara undang-undang dalam arti 

materiil (wet in materiele zin) dan undang-undang dalam arti formal (wet in 

formele zin). Undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) merupakan 

setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang 

berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Inilah yang disebuh 

sebagai peraturan perundang-undangan.
4
 Sedangkan Undang-undang dalam arti 

formal (wet in formele zin) merupakan keputusan tertulis yang ditetapkan oleh 

                                                             
1
Undang-undang, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang, diakses 11 Oktober 

2023. 
2
Marhaendra Wija Atmaja, Pemahaman Dasae Hukum Perundang-undangan, Risalah 

Bahan Kuliah Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Agustus, 

2016), h. 2.  
3
A. Hamid S Attamimi, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dalam Himpunan 

Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, BPH, 

Departemen Kehakiman, Jakarta.  
4
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 

1992), h. 56.  
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pemerintah Bersama parlemen sesui dengan prosedur yang ditetapkan dalam 

UUD NRI 1945.
5
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam Pasal 1 Ayat 2, bahwa peraturan 

perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma-norma 

hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan..
6
 Sedangkan, Pasal 1 ayat 3 UU 12/2011 

menjelaskan bahwa pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 

persetujuan bersama Presiden.
7
 

Berdasarkan definisi yang dijelaskan dari berbagai referensi, dapat 

disimpulkan bahwa undang-undang yang dibuat secara tertulis oleh legislatif dan 

lembaga eksekutif sesuai dengan proses yang digariskan dalam UUD NRI 1945, 

sesuai dengan makna yang diberikan oleh berbagai sumber. Konsep perundang-

undangan adalah sebagai berikut, menurut Bagir Manan, yang dikutip oleh Maria 

Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Hukum: Jenis, Fungsi Material dan 

Isi.:
8
 

1. Setiap keputusan tertulis dengan kode etik umum atau mengikat secara 

hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang  

2. Memuat aturan-aturan dan kode etik dalam menjalankan tugas, tanggung 

jawab, dan peran sebagai pemerintah.  

3. Memuat peraturan dengan ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya 

tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala 

konkret tertentu. 

                                                             
5
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 79. 

6
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 
7
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 
8
Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2021), hlm. 206.   
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4. Menggunakan istilah "algemeen verbindende voorschrift" sebagai 

panduan, hukum dan peraturan sering dipahami dalam literatur Belanda. 

Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sekumpulan peraturan 

secara tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum, dibentuk 

dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwewenang 

melalui prosedur yang ditelah digarikan oleh undang-undang. Sedangkan, undang-

undang adalah salah satu produk dari peraturan perundang-undangan yang tadinya 

bersifat abstrak maka akan dikonkritkan dengan adanya sebuah produk hukum 

yakni undang-undang. Senada dengan A. Hamid S Attamimi menegaskan bahwa 

peraturan perundang-undangan adalah rangkaian prosesnya. Sedangkan, undang-

undang adalah produk hukumnya.
9
 Dari Wikipedia bahasa Indonesia menjelaskan 

bahwa Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan 

bersama Presiden
10

. 

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan 

perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 

(selanjutnya disingkat dengan UU No 12 Tahun 2011) memberikan pengertian 

atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yaang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi 

Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi 

hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta 

pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan 

dan kependudukan serta keuangan negara. 

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberlakukan, hirarki peraturan 

perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis 

                                                             
9
A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 

Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV)‖, Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana 

Universitas Indonesia, (1990), Jakarta. 
10

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
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Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang 

Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan 

bahwa tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam 

pembuatan aturan hukum dibawahnya. 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

5. Peraturan Pemerintah; 

6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur; 

7. Peraturan Daerah 

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa secara 

hierarkis, Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  

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

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

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

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provonsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekuatan 

hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagimana yang 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Mengacu pada memori 

penjelasan yang merupakan interpretasi otentik terhadap Pasal 7 ayat (2) UU No. 

12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan ―hierarki‖ adalah penjenjangan setiap 

jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan ketetntuan demikian 

maka Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang lebih 

tinggi dari Peraturan Pemerintah, namun lebih rendah daripada Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.  

Dalam kaitanya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen 

Mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie), dimana 

ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-

lapis dalam suatu hierarki tatanan susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah 

berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma lagi; 

demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih 

lanjut dan tidak bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). 

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma perundang-

undangan tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi.
11

 

Tapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai 

norma dasar (grundnorm) yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang 

berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan sebagai ―pre-

supposed‖. Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh 

seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan, bahwa suatu 

norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlitz). 

Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu keatas ia bersumber pada norma 

yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi 

norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa 

berlaku. Oleh karena masa berlaku suatu norma hukum itu tergantung pada norma 

hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di 

atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang di bawahnya tercabut atau 

terhapus pula.
12

 

B. Asas-Asas Undang-Undang 

                                                             
11 Kusandi Umar, “Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Al 
Tasyri’iyyah Vol. 3, No. 1 (2023): 1–13. 
12Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 
2010), h. 39.  
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Pada umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum (general printciples of 

law) yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan undang-undang, 

sebagai berikut:
13

 

1. Asas “lex superiori derogate legi inferiori”, menyatakan bahwa hukum 

tingkat yang lebih tinggi menggantikan hukum tingkat yang lebih rendah 

dan sebaliknya; 

2. Asas ―lex specialis derogate legi generali”, artinya undang-undang khusus 

menggantikan peraturan perundang-undangan umum 

3. Asas ―lex posterior derogate legi priori”, artinya undang-undang baru 

lebih diutamakan daripada pemberlakuan undang-undang sebelumnya. 

4. Asas ―lex neminem cogit ade impossobilia”, artinya bahwa tidak seorang 

pun dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak layak. 

5. Asas ―lex perfecta”, yang menyatakan bahwa aturan dan hukum melarang 

dan menyatakan perilaku melanggar hukum sebagai melanggar hukum. 

6. Asas ―non retroactive”, menyatakan bahwa karena peraturan dan regulasi 

akan menghasilkan kesesuaian hukum, mereka tidak dapat diterapkan 

secara surut. 

Asas-asas pembentukan undang-undang juga dijelaskan dalam Pasal 5 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, menyatakan bahwa, dalam pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: “…a) Asas kejelasan tujuan; 

b) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c) Asas kesesuian antara 

jenis dan materi muatan: d) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; e) Asas 

kejelasan rumusan; f) Asas keterbukaa”.
14

 Sementara itu asas-asas yang harus 

dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara 

Republik Indonesia dirumuskan dalam pasal 6 sebagai berikut: “…a) Asas 

                                                             
13

Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 93.  
14

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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pengayoman; b) Asas kemanusiaan; b) Asas kebangasaan; c) Asas kekeluargaan; 

d) Asas kenusantaraan; e) Asas bhineka tunggal ika”.
15

 

C. Cara Pembentukan Undang-Undang 

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
16

 Undang-

undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang 

pembuatannya dapat memakan waktu cukup lama adalah undang-undang. Pada 

dasarnya, prosesnya dimulai dengan persiapan dan melibatkan pembuatan 

rancangan undang-undang yang perlu disertai dengan makalah akademis. 

Berikutnya adalah diskusi legislatif, yang mengarah ke tahap diundangkan.
17

 

Prosedur pembentukan mencakup tahapan perencanaan, tahap penyusunan, tahap 

pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan.
18

 

Undang-undang yang telah dibuat dan diterapkan, menurut Jimly 

Asshiddiqie, tidak diragukan lagi karena mengalami proses yang berlarut-larut 

sebelum menjadi milik umum dan pada akhirnya dapat oleh masyarakat umum..
19

 

Dalam Pasal 20 UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa:
20

  

1) ―Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang.‖ 

2) ―Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.‖ 

3) ―Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.‖ 

4) ―Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang.‖ 

5) ―Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 

semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 

                                                             
15

 Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
16

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
17
Muhammad Fadli, ―Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan 

Masyarakat‖, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, (2018):50. 
18

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (1) 
19
Muhammad Fadli, ―Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan 

Masyarakat‖:51. 
20

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.  
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undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan.‖ 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga sangat jelas mengatur isi 

undang-undang. Bahan ini adalah peraturan di luar ketentuan UUD 1945, perintah 

agar suatu undang-undang diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian 

tertentu, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan 

kebutuhan hukum di masyarakat.
21

  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (UU MD3) mengatur proses pembuatan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan Pasal 162-173. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta revisinya, yang dipecah 

menjadi beberapa tahap, juga mengatur pose pembentukan undang-undang. Fase-

fase ini meliputi:
22

 

1. Perencanaan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 16-42. 

2. Penyusunan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 

43-64. 

3. Pembahasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 65 -71. 

4. Pengesahan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 

72-74. 

5. Pengundangan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 81- 87 

                                                             
21

 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Pasal 10 ayat (1).  
22

Maria Farida Indriati,  Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik 

Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 20.  
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Secara komperehensif juga diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) 

Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan 

Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 

tahapan:
23

 

1. Rancangan peraturan perundang-undangan perencanaan (sesuai Peraturan 

Presiden 87/2014, Bab II, Bagian Dua);  

2. Penyusunan peraturan perundang-undangan (sesuai Peraturan Presiden 

87/2014, Bab III, Bagian Satu); 

3. Memeriksa usulan peraturan perundang-undangan (Bagian I Bab IV 

Perpres 87/2014); 

4.  Persetujuan atau pengesahan rancangan undang-undang (yang dituangkan 

dalam Peraturan Presiden 87/2014, Bab V, Bagian Satu); dan 

5.  Penetapan Undang-Undang (Peraturan Presiden 87/2014, Bab VI, Bagian 

Satu). 

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman DPR tentang Proses 

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, berikut adalah intisari proses 

pembentukan undang-undang di Indonesia:
24

 

1. Tahap Perencanaan 

a. ―Badan legislatif mencatat pada Program Legislasi Nasional, atau 

"Prolegnas". Ditahap ini dilakukan secara terbuka dengan pimpinan 

komisi, dan/atau pimpinan fraksi‖; 

b. ―Untuk membuat dan mengembangkan Prolegnas, legislatif bekerja 

sama dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM‖; 

c. ―Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) membuat keputusan tentang 

pembebasan bersyarat tahunan dan jangka menengah (5 tahun)‖. 

2. Tahap Penyusunan 

                                                             
23

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan 

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
24

Proses Lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 

https://www.dpr.go.id/dokhumas/publication/Infografis-Proses-Pembuatan-UU-di-DPR-RI.pdf, 

diakses 12 Oktober 2023.  

https://www.dpr.go.id/dokhumas/publication/Infografis-Proses-Pembuatan-UU-di-DPR-RI.pdf
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a. ―Anggota, komisi, dan komisaris gabungan menyiapkan naskah 

akademik;‖ 

b. ―Anggota, komisi, dan komisi gabungan menyiapkan rancangan 

undang-undang pertama;‖ 

c. ―Setelah rancangan undang-undang diterima oleh legislatif, itu harus 

dibulatkan, dipadatkan, dan dibuat dalam waktu 20 hari dari waktu 

sidang. Legislatif kemudian mengoordinasikan tahap ini sekali lagi;‖ 

d. ―Pengusul harus menyampaikan usulan peraturan perundang-

undangan kepada pimpinan DPR setelah diselaraskan dengan badan 

legislatif;‖ 

e. ―keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat paripurna mengenai 

rancangan undang-undang tentang usul inisiatif DPR: Penerimaan apa 

adanya, persetujuan dengan modifikasi, penolakan;‖ 

f. ―Peningkatan rancangan undang-undang dalam hal keputusan 

"kesepakatan dengan amandemen", yang harus dibuat dalam waktu 30 

hari dari sesi dan diperpanjang 20 hari dari periode sidang;‖ 

g. ―Rancangan undang-undang final dikirim kepada Presiden melalui 

surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;‖ 

h. ―Dalam waktu 60 hari setelah menerima surat dari pimpinan DPR, 

Presiden menunjuk Menteri untuk bertemu dengan DPR untuk 

membahas undang-undang yang diusulkan‖. 

3. Tahap Pembahasan 

a. ―Pembahasan Tingkat 1, yang diselenggarakan dalam rapat 

komisi/komisi gabungan/badan legislatif/badan anggaran/komite, 

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri yang ditunjuk 

Presiden;‖ 

b. ―Pembahasan Tingkat 2, yang melibatkan pengambilan keputusan 

dalam sesi pleno.‖ 

4. Tahap Pengesahan 

Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang tersebut kepada 

Presiden untuk diratifikasi/disahkan. 
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5. Tahap Pengundangan 

Rancangan undang-undang yang telah disetujui tersebut 

diumumkan/diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

D. Cara Perubahan Undang-Undang 

Kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan disebut sebagai 

toetsingsrecht dalam hukum administrasi.
25

 Hak pengujian formal dan hak 

pengujian material merupakan otoritas lembaga legistlatif dan oleh Mahkamah 

Konstitusi.
26

 Di Indonesia, legislatif dan pengadilan memiliki kekuasaan untuk 

menguji hukum dan peraturan dimiliki oleh lembaga yudikatif (judicial review) 

dan lembaga legislatif (legislative review). 

Review atau pengujian dilakukan karena adanya aturan yang bertentangan 

dengan UUD NRI 1945, yaitu peraturan yang lebih tinggi. Pembenaran sosiologis 

untuk peninjauan kembali adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap undang-

undang dan peraturan yang ada, yang menyerukan modifikasi mereka. Ide dasar 

kajian atau pengujian studi ini berpusat pada gagasan judicial review dan 

legislative review. Tinjauan legislatif adalah proses di mana legislatif menilai 

undang-undang dan peraturan. Judicial review, di sisi lain, adalah proses di mana 

pengadilan mengevaluasi undang-undang dan peraturan, mengadu peraturan yang 

lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi.
27

 Adanya perbedaan secara 

mendasar antara legislative review dan judicial review terletak pada subjek 

pengujian dengan kewenangan yang melekat kepada lembaga negara tersebut. 

UUD NRI 1945 telah menetapkan lembaga yang berwenang untuk 

melakukan legislative review terhadap undang-undang, dijelaskan dalam Pasal 20 

ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai berikut: 

Pasal 20:  

1) ―Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang 
undang.‖ 

                                                             
25

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 

Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 7-11 
26

Henry P., Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Upaya 

Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 127. 
27
Taufik H. Simatupang, ―Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum 

Ketatanegaraan Indonesia‖, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 2, (2019): 227. 
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2) ―Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.‖
28

 

 Secara harfiah ketentuan Pasal tersebut memberikan penegasan secara 

fungsional bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang dan setiap 

rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR harus mendapatkan persetujuan 

dari Presiden untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sebagai aktualisasi dari asas 

chech and balances antara lembaga legislatif dan yudikatif.  Sedangkan, 

legislative review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(PERPPU), dijelaskan dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: 

Pasal 22:  

1) ―Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang‖.  

2) ―Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam persidangan yang berikut‖.  

3) ―Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 

dicabut‖.
29

 

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) menjelaskan dan menegaskan bahwa setiap 

peraturan pemerintah perlu disetujui oleh badan legislatif, dalam hal ini DPR. 

Oleh karena itu, peraturan tersebut akan dicabut secara otomatis jika tidak 

disetujui oleh DPR.  Menurut Ali Marwan, DPR memiliki kewenangan untuk 

menerima atau menolak PERPPU tersebut. Apalagi, PERPPU menjadi undang-

undang jika DPR menyetujuinya. Legislative review dapat dilihat sebagai ujian 

terhadap prinsip-prinsip politik kelompok DPR yang berbeda, atau dapat lebih 

terfokus pada pendapat anggota DPR mengenai kebutuhan mendesak untuk 

mengesahkan PERPPU menjadi undang-undang.
30

 

Sementara itu kewenangan melakukan pengujian judicial review oleh 

lembaga yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 

Agung diatur secara jelas dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 

NRI 1945, sebagai berikut:  

                                                             
28

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) dan (2). 
29

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) dan 

(2) 
30
Ali Marwan, ―Judicial Review dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang‖, Jurnal Legislative Indonesia, Vol. 17 No. 1, (Maret 2020): 55. 
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Pasal 24C*** 

1) ―Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum.*** )‖
31

 

Pasal 24A 

1) ―Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang.*** )‖
32

 

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu, menurut Pasal 24C ayat (1) 

Konstitusi NRI, yang meresmikan kewenangan ini. Keputusan yang dibuat oleh 

Mahkamah Konstitusi bersifat final. Sementara itu, UUD NRI 1945, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), secara hukum menegaskan yurisdiksi 

Mahkamah Agung untuk mengadili perkara di tingkat kasasi, memeriksa 

peraturan perundang-undangan yang melanggar undang-undang, serta 

menjalankan kewenangan hukum lainnya. 

1. Legislative Review  

Sistem hukum Indonesia mengenal legislative review. secara teori, 

merupakan upaya untuk mengubah undang-undang melalui legislatif sesuai 

dengan peran legislatif undang-undang tersebut. Selama ini, interpretasi DPR 

terhadap legislative review terbatas pada pemeriksaan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Menurut UUD 1945 Pasal 22, ayat (2) dan 

(3), agar PERPPU Presiden disetujui, DPR juga harus menyetujuinya; Jika tidak, 

itu akan dibatalkan.  

                                                             
31

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C*** 
32

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A 
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Mekanisme legislative review terhadap PERPPU tersebut kemudian juga 

dikuatkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), yang 

menyatakan pentingnya persetujuan DPR atas PERPPU tersebut. Sementara itu, 

perihal pengujian Undang-Undang diserahkan sepenuhnya kepada mahkamah 

konstitusi, berdasarkan kewenangan atributif Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Hal 

ini tentunya menimbulkan pandangan yang ironis apabila kita menelaah pekerjaan 

mahkamah konstitusi yang terus menerus mengevaluasi produk legislasi dari DPR 

yang dinilai bermasalah, utamanya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan 

hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia. 

Secara yuridis, mekanisme legislative review terdapat dalam Pasal 23 ayat 

(2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 23 ayat (2) 

2) ―Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan 

Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:‖ 

a. ―untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 

alam; dan‖ 

b. ―keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional 

atas suatu Rancangan UndangUndang yang dapat disetujui bersama 

oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi 

dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.‖
33

 

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Dalam keadaan tertentu, DPR atau 

Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. Dalam 

hal ini, DPR dapat mengusulkan kembali produk legislasi tersebut untuk diubah 

dengan cara memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 

tahun berikutnya
34

. Proses pembahasan revisi Undang-Undang tersebut dapat 

                                                             
33

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 23 ayat (2) huruf a dan 

b. 
34
Erlangga Hamid Putra Zakaria, ―Legislative Review Dewan Perwakilan Rakyat 

Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang‖, Lex Administratum Vol. 7 No. 1, 
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melalui tahapan yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang 

lainnya, yakni melalui dua tingkat pembicaraan antara lain; pembicaraan tingkat I 

(mencakup rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat 

badan anggaran, atau rapat panitia khusus) dan pembicaraan tingkat II 

(pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna).
35

 Dalam hal ini, DPR wajib 

membuka ruang aspirasi publik atau dengar pendapat/Public Hearing dari elemen-

elemen masyarakat terkait. Sehingga kepentingan-kepentingan substantif dari 

masyarakat yang belum termuat dalam undang-undang tersebut dapat 

terakomodasikan. 

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan proses pengujian atau review 

undang-undang/peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang, 

sebagai berikut:
36

 

1) ―Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;‖ 

2) ―Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan 

Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;‖ 

3) ―Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang;‖ 

4) ―Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi 

Undang-Undang;‖ 

5) ―Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut 

dan harus dinyatakan tidak berlaku;‖ 

6) ―Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus 

dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden mengajukan Rancangan 

                                                                                                                                                                       
(2019): 62-69. 

35
Ni‘matul Huda, ―Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung,‖ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 

27, No. 3 (2020): 437–457, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1. 
36

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal 52 
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Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang;‖ 

7) ―Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur 

segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang;‖ 

8) ―Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5);‖ 

Setelah mencermati ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penting untuk 

diketahui bahwa dua rancangan undang-undang Pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan 

Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

dapat diajukan untuk menguji suatu undang-undang atau peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang. 

Dalam hal ini, ada dua (dua) tahap pembahasan yang digunakan untuk 

membahas rancangan undang-undang: diskusi tingkat I berlangsung dalam rapat 

komisi, komisi gabungan, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus; 

dan diskusi tingkat II berlangsung dalam sesi pleno.
37

 Kegiatan berikut digunakan 

untuk melaksanakan pembicaraan Tingkat I: a) pengantar musyawarah; b) 

pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c) penyampaian pendapat mini. 

Kemudian, pembicaraan tingkat II adalah tempat keputusan dibuat. Ini dapat 

dilakukan dalam sesi pleno dengan kegiatan berikut: a) menyampaikan laporan 

yang mencakup prosedur, pendapat fraksi, Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil 

pembicaraan tingkat I; b) meminta setiap fraksi dan anggota untuk memberikan 

pernyataan persetujuan atau penolakan secara lisan; dan c) Menteri yang 

ditugaskan oleh ketua rapat pleno menyampaikan pendapat akhir Presiden..
38

 

                                                             
37

Ali Marwan Hsb, Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Medan: Pustaka 

Prima, 2018), h. 83.  
38

Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb, Ilmu Perundang-Undangan (Medan: 

Pustaka Prima, Medan, 2017), h. 135. 
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Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang dalam hal Dewan Perwakilan 

Rakyat menyetujuinya dalam hal menguji peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang.
39

 Namun, RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang akan diputuskan jika DPR tidak menerima Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang. 

2. Judicial Review  

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, yudicial diartikan yang berhak dengan 

pengadilan dan review diartikan tinjauan.
40

 Sedangkan, mengevaluasi produk 

hukum yang dibuat oleh legislatif, cabang eksekutif, dan yudikatif berdasarkan 

konstitusi yang relevan dikenal sebagai judicial review.
41

 

Penulis, membedakan antara istilah "judicial review" dan "constitutional 

review". Setidaknya ada dua alasan mengapa perbedaan itu dibuat. Pertama, 

tergantung pada lembaga UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan untuk 

melakukannya, pengujian konstitusional selain yang dilakukan oleh hakim juga 

dapat dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan. Kedua, meskipun 

constitutional review hanya berfokus pada penentuan apakah suatu peraturan 

konstitusionalyaitu, apakah melanggar UUD NRI 1945 judicial review juga 

mencakup pemahaman yang lebih luas tentang tujuannya, seperti legalitas 

peraturan perundang-undangan yang melawan undang-undang.  

Dalam pengujian judicial review terdapat 2 (dua) macam hak menguji, 

yakni hak menguji secara formil dan hakn menguji secara materiil, berikut 

diuraikan secara teoritik: 

a. Pengujian Formil (formele toetsingrecht) 

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian 

diubah dalam Pasal 51A ayat (4) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
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Ali Marwan Hsb, ―Judicial Review dan Legislative Review Terhadap Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang‖, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, (2020):56. 
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Dian Rositawati, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, 
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Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam 

ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa 

pembentuk undang-undang tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh UUD 

NRI 1945.
42

 

Menurut definisi Sri Soemantri, hak pemeriksaan formal adalah kekuasaan 

untuk menentukan suatu produk legislasi seperti undang-undang tunduk atau tidak 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsisten dengan klaim Harun 

Alfrasid bahwa pembuatan hukum acara mengatur hak untuk pemeriksaan 

formal.
43

 Artinya, pengujian hanya dapat dilakukan ketika bertentangan dengan 

UUD NRI 1945 atau tidak memenuhi unsur secara formil.  

Sedangkan Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan bahwa secara umum 

yang dapat disebut sebagai pengujian formil (formele toetsingrecht) tidak hanya 

mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit tetapi juga 

mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang dan pemberlakuan 

undang-undang.
44

 Dengan kata lain, pengujian formil tahapan menilai apakah 

peraturan perundang-undangan boleh diberlakukan atau tidak.  

Menurut persyaratan UUD 1945, pengujian undang-undang dibangun agar 

hukum dan peraturan diuji di dua (dua) yurisdiksi, yaitu sebagai berikut:
45

  

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji undang-undang yang melanggar Undang-Undang;  

2. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk 

memeriksa peraturan perundang-undangan yang melanggar undang-

undang. 
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Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan ketegasan secara legal formil 

bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 

memberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
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BAB IV 

KONSEPTUALISASI PENGUJIAN EX-ANTE REVIEW 

A. Konsep Ex-Ante Review 

Dikutip dari investopedia.com Ex-ante adalah “ex-ante is a Latin phrase 

that means before the event. It essentially involves any prediction or forecast 

ahead of an event” (ex-ante adalah ungkapan latin yang artinya sebelum kejadian. 

Ini pada dasarnya melibatkan prediksi atau prakiraan apa pun sebelum suatu 

peristiwa).
1
 Dengan kata lain, bahwa konsep ex-ante adalah Upaya preventif atau 

memprediksi sebelum terjadinya sesuatu. Sedangkan, kata review dikutip dari 

wikipedia.org berarti “A review is an evaluation of a publication, product, 

service, or company or a critical take on current affairs in literature, politics or 

culture. In addition to a critical evaluation, the review's author may assign the 

work a rating to indicate its relative merit”. (Evaluasi terhadap publikasi, produk, 

layanan, atau perusahaan, atau pandangan kritis terhadap peristiwa terkini dalam 

bidang sastra, politik, atau budaya. Selain evaluasi kritis, penulis ulasan dapat 

memberikan peringkat pada karya tersebut untuk menunjukkan manfaat 

relatifnya.).
2
 Kaitanya dengan pengujian peraturan perundang-undangan yakni 

menilai atau menguji baik secara formil dan materiil Pasal-Pasal yang terdapat 

dalam rancangan undang-undang untuk menghindari adanya pertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi yakni UUD NRI 1945.  

Verschuuren dan Van Gestel mendefinisikan ex-ante review adalah effects 

and side effects of possible new legislation that are future-focused and that follow 

a formalized, systematic process that results in a written report. One aspect of this 

type of research is examining the potential benefits and drawbacks of various 

options, such as the option of doing no regulation at all. (Ex-ante review adalah 

suatu riset yang berorientasi pada suatu masa depan yang berkaitan dengan 

dampak dan implikasi/efek dari rancangan undang-undang baru. Riset tersebut 
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mencakup persoalan prosedur yang bersifat formal dan tertulis. Riset tersebut juga 

mengakomodir kajian efek terhadap pemberlakukan suatu undang-undang, serta 

alternatif yang dapat dilakukan ketika adanya suatu pelanggaran dalam undang-

undang.3 

Ex-ante review adalah posisi menguji kembali sebelum undang-undang 

disahkan. Uji apriori dan preventif dilakukan sebelum rancangan undang-undang 

yang berlaku secara resmi disahkan menjadi undang-undang.
4
 Prosedur ex-ante 

review didasarkan pada gagasan untuk menghindari potensi kerugian 

konstitusional yang ditimbulkan oleh undang-undang baru. Metode ex-ante review 

dapat mencapai tujuan peningkatan kualitas suatu undang-undang serta menjaga 

konstitusionalitas hukum. 

Undang-undang yang berkualitas rendah bukan hanya inkonstitusional; Ini 

juga tidak koheren dengan undang-undang lain dan proses legislatif menggunakan 

prosedur di bawah standar. Kurangnya keselarasan dalam undang-undang dapat 

menyebabkan undang-undang yang berlebihan dan bahkan ambiguitas hukum 

karena perbedaan dalam peraturan.
5
 Dengan demikian, diperlukan suatu 

mekanisme yang berkualitas untuk mendeteksi sejak awal rancangan undang-

undang yang bertentangan dengan UUD 1945.  

Undang-Undang pada dasarnya adalah sebuah produk hukum yang akan 

mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegera yang 

merupakan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Rancangan produk 

hukum tersebut kemudian disahkan oleh lembaga yang berwewenang.
6
 Namun 

undang-undang yang seharusnya menjadi produk kesepakatan yang bersifat 
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Jonathan Verchuuren dan Rob Van Gastel, ―Ex Ante Evaluation of Legislation: An 
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umum, abstrak, impersonal, dan permanen, kerapkali menjadi hasil buruk dari 

sebuah proses   legislasi yang sarat oleh interes politik yang mempengaruhinya. 

Ide ex-ante review, di sisi lain, tidak menuntut bahwa standar dan fakta 

berbaris. Karena ex ante review difokuskan pada rancangan undang-undang 

daripada undang-undang yang sudah diberlakukan, itu bersifat preventif. Semua 

yang dilakukan pemeriksa adalah memeriksa untuk menentukan apakah standar 

dalam undang-undang yang diusulkan selaras dengan yang ada dalam Undang-

Undang Dasar.  Akibatnya, ada sedikit kemungkinan cedera konstitusional terjadi 

setelah diundangkan. 

Prancis dan Belgia adalah negara pertama yang menggunakan metode ex-

ante review dengan menguji rancangan undang-undang yang telah disahkan 

legislatif tetapi belum diratifikasi dan diumumkan oleh cabang eksekutif, teknik 

ini membantu menentukan apakah mereka melanggar konstitusi atau tidak.
7
 

Proses ini sebenarnya berbeda secara signifikan dari sistem pengujian yang 

sekarang ada di Indonesia dalam hal objek dan subjek pengujian. Sebagai 

pembaruan pengujian hukum dan peraturan di Indonesia, karya ini merekonstruksi 

metode pengujian ex-ante review yang sesuai dengan sistem pengujian di negara 

tersebut. 

Tujuan utama ex-ante review adalah untuk membangun  proses legislasi 

konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, memberikan 

kepercayaan rakyat pada hak-hak konstitusional mereka, yang juga dilindungi 

selama proses legislatif. Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk meninjau 

undang-undang, selama pengesahan dan implementasinya, ketika melanggar hak 

konstitusional. 

Penerapan konsep ini melihat juga pada perluasan ukuran kerugian 

konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan memperluas potensi 

kerugian konstitusional untuk memasukkan potensi kerugian serta kerugian aktual 

yang dapat diprediksi secara wajar terjadi. Definisi kerugian Mahkamah 

Konstitusi menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi belum terjadi atau hanya 
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akan terjadi di masa depan yang jauh (masih abstrak dan prediktif).
8
 Artinya, pola 

pengujian ex-ante review dilakukan sebelum undang-undang disahkan. Pengujian 

bersifat prventif dan priori sebelum rancangan undang-undang rsemi menjadi 

undang-undang (legislative act) yang mengikat umum. 

Senada dengan Victor Imanuel W. Nalle dalam tulisannya ―Analisis Ex-

Ante Oleg Eksekutif Terhadap Rancangan Undang-Undang; Menuju Legislasi 

Berkualitas Melalui Pendekatan Teknokrasi‖, menjelaskan bahwa ex-ante review 

sejatinya bersifat preventif karena ditujukan pada rancangan undang-undang, 

bukan pada undang-undang yang telah diundangkan. Dimana, lembaga penguji 

tersebut dapat menganalisis apakah norma dalam suatu rancangan undang-undang 

telah sinkron dengan norma dalam undang-undang dasar sehingga kemungkinan 

kerugian konstitusional setelah berlakunya undang-undang dapat dimanimalisir 

adanya. Melalui sebuah sinkronisasi dengan UUD NRI1945 dan harmonisasi 

dengan undang-undang lain maupun analisis dampak undang-undang maka 

legislasi dapat mempertanggungjawakan sesui dengan kajian keilmuan dan 

wilayah yurisdiksi.
9
 Penulis, bersepakat bahwa pengujian ex-ante review ini 

sebagai suatu pembaharuan hukum dalam pengujian seuatu undang-undang dan 

akan memperkuat peran dan fungsi legislasi di Indonesia.  

B. Konsep dan Mekanisme Ex-Ante Review di Indonesia  

Perubahan ketiga UUD NRI 1945 telah menetapkan dan memutuskan 

Mahkamah Konstitsui sebagai lembaga yudikatif yang melaksanakan peradilan 

untuk keadilan di negara Indonesia. Pun kewenangan menguji konstitusionalitas 

suatu undang-undang merupakan sentral kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sekaligus menjadi dasar pemebntukanya sebagai lembaga peradilan dalam 

menegakan supremasi hukum.
10

 Muatan norma dalam undang-undang mengikat 

secara umum ketika sudah berlaku di masyarakat pun norma yang terdapat dalam 

                                                             
8
Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari, Nyoman Mas Aryani, ―Gagasan Mekanisme Ex Ante 

Review Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Legislasi Di Indonesia‖, Jurnal Kertha Negara, Vol. 

9 No. 4, (2021): 283.. 
9
Viktor Imanuel, ―Analisis Ex-Ante Oleh Eksekutif Terhadap Rancangan Undang-

Undang; Menuju Legislasi Berkualitas Melalui Pendekatan Teknokrasi, Arena Hukum, Vol. 11 
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tubuh undang-undang berasal dari masyarakat yang dibungkus secara legal-formal 

guna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.   

Dalam Sejarah ketatanegaraan sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi 

maka secara kewenangan absolut dalam menginterpretasikan dan menafsirkan 

konstitusi adalah parlemen yakni MPR yang tergabung dari anggota DPR serta 

utusan dari beberapa golongan dan daerah.
11

 Antara Periode 1999 dan 2002, yang 

dikenal sebagai reformasi konstitusi, melihat pembentukan Mahkamah Konstitusi, 

yang diberi kekuasaan untuk meninjau undang-undang yang melanggar UUD NRI 

1945. Organisasi ini disebut sebagai penjaga konstitusi dan satu-satunya penafsir 

konstitusi. 

Sesuai ketentuan Pasal 51A Ayat (3) dan Ayat (4) serta Pasal 56 ayat (4) 

dan Ayat (5) UU Mahkamah Konstitusi, bahwa undang-undang pengujian yang 

dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari bentuk kontrak dan substansi 

material (materiil). Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

memodifikasi formulir hanyalah cara untuk menentukan apakah produk hukum 

yang dimaksud sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai atau tidak sesuai 

dengan preseden hukum yang relevan. Sebaliknya, kewenangan untuk 

mengevaluasi materi berkaitan dengan isi undang-undang tersebut di atas, 

termasuk bagian, ayat, frasa, bahkan kata-kata yang muncul dalam lembar kerja 

tertentu.
12

 Artinya, tidak bisa bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai 

peraturan yang lebih tinggi dengan kata lain undang-undang adalah turunan dari 

UUD NRI 1945 yang sejatinya saling berkaitan dan berlaku umum.  

Judicial review adalah gagasan untuk mengevaluasi undang-undang dan 

aturan yang berkaitan dengan pengujian yang dilakukan oleh organisasi peradilan. 

Peninjauan kembali dapat dilihat sebagai pengujian atau peninjauan kembali yang 

dilakukan oleh hakim karena kata peninjauan kembali mengacu pada penilaian 

atau pengujian ulang. Lebih tepatnya, judicial review adalah proses di mana 

hakim menentukan apakah suatu undang-undang yang telah disahkan dan 
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diberlakukan secara formal adalah konstitusional,
13

 sesuai Pasal 50 UU 

Mahkamah Konstitusi. 

Pengujian judicial review dapat dilakukan setelah rancangan undang-

undang menjadi undang-undang dan ada kerugian konstitusional. Sederhananya, 

seseorang akan meminta pengujian jika dia yakin bahwa pengesahan undang-

undang telah melanggar haknya. Penulis, menawarkan sebuah konsep yang 

bersifat solutif, yakni konsep ex-ante review. Dibutuhkan pemikiran yang matang 

untuk membangun konsep sistem ex ante review sebagai modernisasi sistem 

pengujian hukum dan peraturan Indonesia. Perbedaan objek dan subjek yang 

sangat mendasar dalam sistem pengujian di Negara Indonesia dengan Negara 

Perancis menjadi sebuah pertanyaan besar apakah sistem pengujian dengan 

mekanisme ex ante review dapat dikontruksi di Indonesia. 

MK hanya dapat memeriksa undang-undang yang melanggar UUD 1945, 

sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Sama sekali tidak dapat 

dibenarkan untuk menggunakan rancangan undang-undang yang masih dalam 

pengerjaan sebagai subjek uji MK pada tahun 2014 tertuang dalam Putusan MK 

Nomor 97/PUU-XII/2014) bahwa pihaknya memiliki yurisdiksi untuk 

mempertimbangkan permohonan pengujian rancangan undang-undang yang telah 

disetujui oleh Presiden dan DPR secara bersama-sama. Menurut keputusan 

Mahkamah Konstitusi, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat diputuskan meskipun tidak 

memiliki spesifikasi.
14

 Maka rancangan undang-undang yang dapat menjadi objek 

pengujian hanya rancangan undang-undang yang sudah mendapatkan persetujuan 

bersama antara DPR dan Presiden. 

Hal tersebut tentu berbeda dengan negara Prancis dalam hal pengujian 

undang-undang, semua rancangan undang-undang sebelum disahkan maka akan 

diuji terlebih dahulu oleh Dewan Konstitusi. Hal tersebut jika dilakukan di 
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Prasetyoningsih, Nanik, Amandemen ke-5: ―Menuju Konstitusi Baru di Indonesia, 
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Indonesia tentu akan banyak perubahan yang terjadi. Pertama, konstitusi negara 

membatasi otoritas Pengadilan yang sah, termasuk kemampuannya untuk hanya 

memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang valid. Kedua, jika 

dicermati dengan seksama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka akan menemukan bahwa UU 

tersebut merupakan produk DPR yang mendapat persetujuan Presiden. 

Tampaknya undang-undang yang dicanangkan Presiden adalah objek kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, sehingga mengubah UUD NRI 1945 sangat penting untuk 

menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, subjek amandemen akan 

dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan lain. James Julius Baber, percaya 

bahwa konstitusi membentuk landasan pemerintahan itu tidak boleh diubah 

dengan mudah.  Konstitusi dianggap sebagai landasan pemerintahan, menjaga hak 

asasi manusia yang telah disepakati masyarakat untuk mengelola dan 

mempromosikan masyarakat itu juga.
15

 

Gagasan untuk menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

melakukan pengujian ex-ante review melalui polarisasi amandemen UUD NRI 

1945 menurut penulis akan sulit untuk dilakukan apalagi harus berangkat dari 

banyak fenomena dan masalah-masalah yang krusial untuk dijadikan sebagai 

alasan logis amandemen UUD NRI 1945.
16

 Maka, perlu ditelaah kembali terkait 

urgensi mengkonstruksi mekanisme ex-ante review ke dalam sistem perundang-

undangan di Indonesia. Apabila Prancis dijadikan sebagai parameter yang sudah 

jelas obyek dan subyek pengujiannya, maka mekanisme ex-ante review lumrah 

dan sah-sah saja dilaksanakan pun dengan negara Belgia, Hungaria, dan Afrika 

Selatan yang sudah menerapkan mekanisme ex-ante review.
17

  

Hemat penulis, sebenarnya Indonesia bisa-bisa saja menerapkan 

mekanisme ex-ante review dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah 
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Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas‖, Law and Justice, Vol. 4 
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Konstitusi dengan alur pembuatan dan pembahasan pembentukan undang-undang 

namun bedanya ditambahkan satu proses lagi sebelum proses pengesahan oleh 

presiden. Namun, akan kembali lagi pada permasalahan pokoknya yakni 

melakukan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam 

konstitusi. 

Selain itu, akan ada masalah lain jika Indonesia mengadopsi sistem ini: 

Pertama, jika sistem Prancis yang menyerukan Dewan Konstitusi terdiri dari 

advokat atau ahli yang pilihannya didasarkan pada kepentingan politik diikuti, 

siapa yang akan menjadi topik pemeriksa? Kedua, apakah rancangan undang-

undang tersebut dapat diuji sekali lagi setelah diundangkan; Dengan kata lain, 

apakah sistem ini tidak bisa lagi efektif. Ketiga, melakukan amandemen harus 

dipikirkan secara matang karena banyak pihak ingin melakukan perubahan sesuai 

dengan kepentingannya Keempat, faktor partisipasi masyarakat yang masih lemah 

pada tahap pembentukannya.  

Senada dengan hal tersebut Desy Wulandari dalam jurnalnya, ―Ex Ante 

Review dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia‖. Adapun kerugian atau kelemahan penerapan ex ante review di 

Indonesia, sebagai berikut: 

1. Ketidakjelasan prinsip check and balance, Konsep trias politika, dipegang 

oleh MK, yaitu yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang kewenangannya 

berbeda dengan lembaga legislatif sebagai perumus undang-undang 

(legislator), sehingga rentan menimbulkan keterlibatan (interference) antar 

kewenangan Mahkamah Konstitusi nantinya, yang menangani 

pemeriksaan rancangan undang-undang, dan kewenangan legislatif sebagai 

lembaga pembentuk undang-undang, membuat prinsip check and balance 

tidak jelas. 

2. Mahkamah Konstitusi tampaknya berpartisipasi dalam menjalankan 

otoritas legislatif dalam hal pembentukan undang-undang. Hal ini berbeda 

jika preview dilakukan oleh Badan Legislasi yang masih berwenang untuk 

terlibat dalam proses sebelum undang-undang disahkan atau diundangkan. 

Namun, ada kelemahannya, yaitu preview-nya merupakan salah satu 
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lembaga legislasi (legislative bodies) sehingga besar kemungkinan 

rancangan undang-undang yang dibentuk meskipun sudah dipratinjau, 

tidak diuji terhadap materi rancangan undang-undang dengan tolok ukur 

UUD 1945, 

3. Akan ada pengujian dua kali ketika adanya pelanggaran hak-hak 

konstitusional warga negara.
18

 

Jika alasan penerapan ex-ante review sebagai penguatan legislasi dan 

meminamlisir adanya judicial review setelag undang-undang diundangkan. Maka 

yang harus ditegaskan adalah factor-faktor lain seperti, pengoptimalan partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan undang-undang, setiap rancangan undang-undang 

harus sesui dengan asas-asas pembentukan undang-undang. 

C. Analisis Siyasah Syariyyah Terhadap Ex-Ante Review 

Istilah siyasah syariyyah erat kaitannya dengan istilah fiqh siyasah. Secara 

etimologis (bahasa) fiqh berarti keterangan tentang pengertian atau suatu paham 

dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud 

perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau 

pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. 

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulam-ulama hukum Islam 

(syara‟). Istilah fiqh adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari dalil-dalil 

tafshil (terperinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 

dasar-dasarnya, Al-Qur‘an dan Sunnah).
19

 Jadi, menurut istilah, fiqh adalah 

sebuah ilmu tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‘an dan 

Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui proses ijtihad. Hemat penulis, fiqh 

adalah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.  

Secara Bahasa (etimologi), kata siyasah adalah bentuk masdar dari kata 

sasa, yasusu yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan 

memerintah. Dalam definisi lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai politik 

dan ketetapan baru suatu bentuk kebijakan. Kata sasa memiliki sinonim dengan 

                                                             
18
Desy Wulandari, ―Ex Ante Review dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia‖, Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, (Oktober 

2018):50.  
19

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 21-22. 
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kata dabbara yang berarti mengatur, memerintah, memimpin, dan sebuah 

kebijakan pemerintah. Sedangkan secara terminologi, kata siyasah terjadi 

perbedaan pendapat dalam secara konseptualisasi. Ibnu Manzhur mengartikan 

siyasah sebagai sesuatu yang membawa kemaslahatan. Disisi lain, Abdul Wahab 

Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai aturan hukum untuk menciptakan 

kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sementera itu Abdurrahaman 

menjelaskan bahwa siyasah berkaitan dengan aturan hukum dan peradlan, 

lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan negara lain.
20

  

Mengingat hal beberapa terminologi yang dijelaskan sebelum, definisi fiqh 

siyasah adalah gagasan atau konsep yang mengatur bagaimana negara dan 

Masyarakat dalam berinteraksi untuk kemaslahatan dan menghindari 

kemudaratan. Menurut Sayuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah" adalah ilmu yang 

mengkaji dasar yang mengatur urusan rakyat dan negara dengan segala macam 

hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang berada pada posisi 

otoritas sesuai dengan prinsip dasar dan semangat syariah demi mewujudkan 

kemaslahatan umat..
21

 Penulis, menegaskan bahwa fiqh siyasah popular dikenal 

dengan ilmu tata negara dalam Islam dan ilmu pranata sosial Islam. 

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala 

bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan 

kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum 

terletak pada pemegang kekuasaan. Akibatnya, semua undang-undang, aturan, dan 

kebijakan yang dibuat oleh mereka yang berada di posisi otoritas dapat 

ditegakkan. Selama tidak ada produk material yang melanggar semangat Syariah, 

masyarakat harus mematuhinya. Karena Allah telah memberikan ulil amri 

wewenang untuk ditaati. 

Imam Amrusi Jailaini dalam bukunya ―Hukum Tata Negara Islam‖ 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah, antara lain: 

1. Siyasah Dusturiyah, atau disebut dengan ilmu yang berkaitan dengan 

politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang 

                                                             
20

Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 7. 
21

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 26. 



52 
 

 

penetapan hukum atau tasyri‟iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau 

qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau 

idarriyyah oleh birokrasi atau eksekutif; 

2. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah, atau disebut juga sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang politik luar negeri. Bagian ini mencakup 

hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang 

bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah 

peperangan atau siyasah harbiyyah, yang mengatur tentang etika perang, 

dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, gencatan senjata, dan 

pengumuman perang.  

3. Siyasah Maliyyah, dikenal dengan istilah ilmu yang mempelajari tentang 

keuangan dan moneter. Poin pembahasan tentang sumber-sumber 

keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 

internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.  

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mengkaji bagaimana negara dan umat 

menjalankan hubungan sesuai dengan hukum, aturan, dan kebijakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar dan semangat Syariah Sehingga, berangkat dari 

istilah popular fiqh siyasah sebagai suatu bidang ilmu dalam kajian tata negara 

Islam, dalam tulisan ini akan mengintekoneksikan dengan sebuah konsep 

pengujian rancangan undang-undang sebelum diundangkan yang dikenal sebagai 

uji ex-ante review. Praktik ini sebagai bentuk ijtihad pembuat konstitusi sebelum 

memberikan ketetapan secara konsitusional.  

Berkaitan dengan uji ex-ante review yang merupakan sebuah 

konseptualisasi pengujian rancangan undang-undang sebelum menjadi undang-

undang yang merupakan praktik pengujian undang-undang di negara Prancis yang 

dilakukan oleh sebuah Dewan Konstitusi. Secara obyek kajian sudah dijelas 

bahwa lebih khusus uji ex-ante review dilakukan oleh suatu lembaga peradilan 

yakni Dewan Konstitusi maka pembahasan tersebut masuk dalam kajian siyasah 

dusturiyah. Karena, pembagian siyasah dusturiyah mengkaji tentang peraturan 

perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam 

kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. 
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Di Indonesia, Undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh 

lembaga legislatif yakni DPR sesui dengan amanat Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 

1945 dalam hal membentuk undang-undang DPR akan membahas dengan 

lembaga eksekutif yakni Presiden penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. 

Apabila telah mendapatkan hasil kesepekatan bersama maka rancangan undang-

undang tersebut akan diundangkan sesui dengan prosedur secara kontitusional. 

Lantas, bagaimana persoalan pengujiannya apabila terdapat norma dalam pasal 

yang bertentangan dengan UUD NRI 1945? Maka budaya hukum di Indonesia, 

pengujian tersebut diajukan pada lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi 

setelah undang-undang tersebut diundangkan dan dinyatakan sudah berlaku. 

Maka, secara kontemplasi bahwa persoalan ex-ante review masuk dalam obyek 

pembahasan siyasah dusturiyah.  

Secara substansi ex-ante review adalah Langkah preventif untuk 

mendeteksi sejak awal norma-norma yang terdapat dalam undang-undang yang 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam konteks Indonesia adalah 

UUD NRI 1945. Hal tersebut sebagai bentuk kontrol hukum terhadap undang-

undang sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Kontrol 

hukum ini dilakukan untuk menjaga konstitusionalitas konstitusi dan hak-hak 

rakyat yang kemungkinan dilanggar oleh undang-undang yang dihasilkan oleh 

pengyasa, dalam hal ini DPR dan Presiden. Sehingga, pengujian undang-undang 

adalah sebagai sebuah langkah strategi untuk mencapai titik kemaslahatan umat.  

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh 

siyasah, yakni ada sebuah kaidah:  

 جصرف الاياو عهً انرعُة يُىط بانًصهحة

Artinya: 

―Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemashlahatan‖
22

 

Kaidah ini secara substantif mendudukan kemashlahatan sebagai garda 

terdepan dari segala bentuk kebijakan atau hubungan pemimpin dengan rakyat 

                                                             
22

Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan, 

https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-

kemaslahatan-ewcWJ, diakses 19 Oktober 2023.  

https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ
https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ
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yang dipimpinya. Jika ditelaah secara mendalam, pembentukan sebuah negara pun 

sebenarnya tujuan utamanya adalah kemaslahatan, baik di dunia maupun 

diakhirat.  

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus 

berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar 

firman Allah Swt. sebagai berikut: 

ىْا ًُ ٌْ جحَْكُ ٍَ انَُّاسِ اَ ُْ حىُْ بَ ًْ ً اهَْهِهاَۙ وَاِذَا حَكَ
ٰٓ ثِ انِه هُ وا الْايَه ٌْ جؤَُدُّ َ َأَيُْرُكُىْ اَ

ٌَّ اّللهه ٌَّ  ۞ اِ باِنْعَدْلِ ۗ اِ

ُْرًا  ُْعًاۢ بصَِ ًِ ٌَ صَ َ كَا ٌَّ اّللهه ا َعَِظكُُىْ بهِٖ ۗ اِ ًَّ َ َعِِ  اّللهه

Terjemahan: 

―Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.‖
23

 

Dua poin tentang ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam 

tafsirnya. Para penguasa, Nabi (saw), khalifah yang mengikutinya, dan para 

pemimpin yang mengikutinya adalah objek pertama (khitab) dari ayat ini. Kedua, 

ayat ini menguraikan prinsip-prinsip hukum yang berada di bawah lingkup tugas 

pemimpin, termasuk perlindungan dari tirani dan advokasi terhadapnya, serta 

otoritas atas properti.
24

 Paragraf ini mengidentifikasi dua prinsip dasar 

implementasi sistem pemerintahan: keadilan dan kepercayaan. Mandat yang 

dipaksakan rakyat melalui proses demokrasi memiliki dimensi kedua karena, 

menurut Al-Qur'an, kepemimpinan adalah "perjanjian ilahi" yang memberikan 

kepada pemegangnya tugas untuk menjaga keadilan dan memerangi 

tirani.Menurut M. Quraish Syihab, dalam Al-Qur‘an, kata ―adil‖ dalam berbagai 

bentuknya terulang 28 kali. Tema dan konteksnya beragam. Salah satunya 

menyebutkan bahwa Allah SWT sangat mencintai kepada orang-orang yang 

berlaku adil, terutama kepada para pemimpin yang adil. Dijelaskan dalam firman 

Allah Swt. QS. Al-Hujurat/49: 9, sebagai berikut: 

                                                             
23

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118 
24

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an (Darul 

Kutub al-Misyriyah) jilid. 5, h. 255-256. 
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 ٍَ ُْ قْضِطِ ًُ َ َحُِبُّ انْ ٌَّ اّللهه  وَاقَْضِطىُْا اِۗ

Terjemahan: 

―Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

bersikap adil.‖ 

 

Konsep keadilan juga dijelaskan dalam hadits Iyadh bin Himar, Rasulullah 

SAW bersabda: 

ٍِ حِ  ٍْ عُِاَض بْ ُْهِ وَصَهَّىَ َقَىُْلُ: أهَْمُ وَعَ ُ عَهَ ِ صَهًَّ اللهَّ عْثُ رَصُىلُ اللهَّ ًِ ُْهُ قاَلَ : صَ ٍَ اللهُ عَ ُاَرٍ رَضِ

ٌِ يُقْضِطٌ يُىَفَّقٌ ، وَرَجُمٌ رَحُِىٌ رَقُقُ انْقهَْبِ نِكُمِّ ذٌِ قرُْبًَ وَيُضْهِىٍ ،  انْجََُّةِ ثلَاثةٌَ ، ذُو صُهْطاَ

ذُو عُِاَلٍ وَعَفُِفٌ يُحعََفِّفٌ  . 
 

Artinya:  

―Dari Iyadh bin Himar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, ‗Aku pernah 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‖(Diantara) 

penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli 

sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat 

penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada 

muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia 

menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.‖ (HR Muslim).
25

 

Tiga golongan tersebut disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah dalam 

hadisnya. Bukan tanpa sebab atau mengapa, namun untuk bisa menjadi golongan 

tersebut tidak mudah, butuh waktu dan totalitas perjuangan. Sebab itulah Allah 

memberikan hadiah surga kepada mereka. Seseorang yang memiliki kekuasaan, 

lantas ia memimpin dengan adil, Allah akan mencintainya, tidak saja di dunia 

tetapi juga di akhirat. Pemimpin yang adil sangat diperlukan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Pemimpin yang adil akan lebih 

menjamin ketenteraman dalam masyarakat. Karena itulah Allah menjaminnya 

surga di hari esok. Negara hanya sebagai alat atau wadah untuk menerapkan dan 

mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan 

manusia.
26

 Disisi lain, negara juga dibentuk untuk melindungi manusia dari 

perilaku kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan. Negara akhirnya 

                                                             
25

HR. Muslim dalam hadits yang panjang no. 2865. Lihat Majalah as-Sunnah no. 07 / 

Thn. XVI. Dzulhijjah 1433 H / November 2012 M. Rubrik ―Baituna‖ halaman 7, artikel berjudul 

―Tiga Penghuni Surga‖, tulisan Abu Minhal Lc. 
26

Baca juga Syarh Riyadhi ash-Shalihin, Syaikh al-Utsaimin 1/952-954 dan Bahjatun 

Nazhirin Syarh Riyadhi ash-Shalihin, Syaikh Salim al-Hilali 2/712-713. 
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memiliki kekuataan dan kekuasaan yang bersifat memaksa agar dipatuhi sejauh 

tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Dalam konteks ex-ante review, sebenarnya tidak ada aturan secara eksplisit 

yang memberikan kewenangan kepada lembaga manapun baik lembaga legislatif, 

lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Atas pertimbangan banyaknya aturan 

yang dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang seharusnya 

kemungkinan bertentangan dengan UUD NRI 1945 bisa terdeteksi sejak awal. 

Demi menjaga hak-hak konstitusional warga negara, namun tidak ada pengaturan 

dan ketetapan secara khusus dalam konstitusi negara untuk melakukan pengujian 

ex-ante review. Padahal dalam konteks fiqh siyasah segala kebijakan harus 

berdasarkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimnulkan 

mudarat harus dihindari. Artinya, ex-ante review dalam fiqh siyasah bisa 

diterapkan atau dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Prospek penerapan pengujian ex-ante review dalam mewujudkan 

konstitusionlitas undang-undang di Indonesia perlu dipertimbangkan 

kembali untuk diterapkan. Pertimbangkan pertama menyatakan bahwa 

pengujian ex-ante review tidak ada landasan konstitusional baik dalam 

UUD NRI 1945, Undang-undang, dan peraturan lainya. Selanjutnya, 

berkaitan dengan kewenangan menguji undang-undang merupakan 

kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 

judicial review ketika ditemukan ada pasal-pasal yang bertentangan 

dengan UUD NRI 1945. Demikian jika pengujian ex-ante review 

diterapkan di Indonesia, maka tida ada kejelasan secara formil dan materiil 

terkait obyek dan subyek pengujian. Hal inilah yang menyebabkan 

kesulitan dalam menerapakan pengujian ex-ante review di Indonesia.  

2. Dalam kajian fiqh siyasah pengujian ex-ante review masuk dalam wilayah 

siyasah dusturiyah, karena berkaitan dengan pembentukan dan 

pelaksanaan undang-undang oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif. Pengujian ex-ante review dalam fiqh siyasah bisa diterapkan 

dengan berpedoman pada kaidah fiqh yakni, ―kebijakan seorang pemimpin 

terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan‖. Artinya, dengan 

alasan kemaslahatan umat, maka tujuan utama dari setiap kebijakan hukum 

atau aturan hukum yang dibentuk dalam negara Islam adalah kemaslahatan 

umat dan menghindari adanya kemudharatan atau suatu yang 

menbahayakan umat. Maka, pengujian ex-ante review bisa dilakukan. 
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B. Implikasi Penelitian  

  Setelah menguji konstitusonalitas ex-ante review dan melakukan 

koneksitas dengan aspek syari‘ah, maka dapat ditemukan implikasi penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan konseptualisasi pengujian ex-ante review bisa 

dipertimbangkan untuk diberlakukan di Indonesia dengan pertimbangan 

banyaknya undang-undang yang dilakukan judicial review di Mahkamah 

Konstitusi. Karena, sejauh ini pengujian dilakukan setelah undang-undang 

itu diberlakukan. Artinya, harus ada pelanggaran konstitusional terlebih 

dahulu baru dilakukan pengujian. Menurut pengamatan penulis, judicial 

review tidak maksimal dilakukan karena didasari kepentingan-kepentingan 

penguasa. Penulis merekomendasikan sebuah model alternatif pengujian 

ex-ante review terhadap rancangan undang-undang sebelum diundangkan 

yakni membentuk ―Badan Legislasi‖ yang merupakan salah satu unsur 

lembaga legislatif. Artinya, subyek pengujinya adalah Badan Legislasi 

untuk melakukan preview terhadap materi rancangan undang-undang yang 

termaksud organic law, dan rancangan undang-undang yang bersifat non 

organic law yang semestinya tidak harus dilakukan. Tujuan utama model 

ex-ante review ini adalah untuk menyediakan lingkungan proses legislasi 

konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, 

memberikan kepercayaan kepada rakyat dalam perlindungan hak-hak 

dasar mereka selama proses legislatif. Mahkamah Konstitusi dapat diminta 

untuk meninjau undang-undang jika, selama pengesahan dan 

implementasinya. Mahkamah Konstitusi telah memperluas ruang lingkup 

pelanggaran konstitusional dengan mempertimbangkan tidak hanya 

kerugian aktual tetapi juga kemungkinan kerusakan yang dapat 

disimpulkan secara adil dan rasional. 
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