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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang sat 

uke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-

huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 
Daftar huruf dalam Bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 s˙a s˙ es (dengan titik diatas) ث 

 Jim J Je ج

 h.a h. ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 s.ad s. es (dengan titik dibawah) ص

 d.ad d. de (dengan titik dibawah) ض

 t.a t. te (dengan titik dibawah) ط

 z.a z. zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ̓̓ Apostrof ء

 Ya Y Ye 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 ( ̓ ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي ´  َ fath.ah dan ya̓¯̓ Ai a dan i 

و ´  َ fath.ah dan 

wau 

Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كیف 

 haula : ھو  ل

3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contoh: 

mā : ما  ت   

ta 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath.ah A A ا ´

 Kasrah I I اِ

 d.ammah U U ا 

Harakat 
Dan Huruf Nama Huruf dan 

tanda 
Nama 

 ´ي … /ا́ 
…. 

Fath.ah dan alif atau 
ya̓̓¯ 

A¯ a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya¯ I¯ i dan garis di atas ي

 d.ammah dan wau Ữ̃ u dan garis di atas و

 



x 

  

 

 

 : رمى 

rama¯ 

 qī¯la : قیل 

 yamu¯ tu : یمو  ت 

4. Ta’marbutah 

 
Transliterasi untuk tā’ marbu¯ t.ah ada dua yaitu: tā’ marbu¯ t.ah yang hidup 

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

(t). sedangkantā’ marbu¯ t.ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbu¯ t.ah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbu¯ t.ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

al-atfal  raudah    ::ل   طفا  الا  ضة  رو 

al-fadilah  al-madinah    :  ضلة   الفا  المدینة 

 raudah al-atfa: لحكمة

5. Syaddah (Tasydid) 

 
Syaddah atau tasydī¯d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī¯d ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 ¯rabbana :  ربنا 

 ¯najjaina :   نجینا 

 al-h.aqq :   الحق  

 nu”ima : نعم  

 duwwun‘ :  عدو  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Ali (bukan Aliyy atau ‘Aly)‘ : علي 

 Arabī¯ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عربي 

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) :   الشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) :   الزالز  لة

     al- falsafah :   الفلسفة

al- bila : البلاد   ̄du 

7. Hamzah 

 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

 ta’muru¯ na:  تامرون 

 syai’un : شيء 

 umirtu :امرت 
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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’a¯ n), Alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī̄  Z.ila  ̄l al-Qur’a  ̄n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī¯n 

9. Lafz al-jalalah 

 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr danhuruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi (frase nominal), ditranslitersi tanpa 

huruf (t). 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

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

Nama : Imam Nur Febryanto 

NIM : 10200120102 

Judul : Pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian 

undang-undang dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah (analisis 

putusan nomor 90/PUU-XXI/2023) 

 Pokok masalah dalam skripsi ini adalah Pergeseran Fungsi Mahkamah 
Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah 
Syar’iyyah (Analisis Putusan Nomor 90/PPU-XXI/2023) pokok masalah 
tersebut dirincikan dalam tiga rumusan masalah: 1) Bagaimana 
Konstitusonalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?, 
2.) Bagaimana dampak pergeseren fungsi Mahkamah Konstitusi dalam 
pengujian Undang-undang?, 3.) Bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyyah 
terhadap pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-
undang?  

Metode penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Metodologi 
yuridis yang mengatur berdasarkan pedoman hukum dan pendekatan Siyasah 
Syar'iyyah berdasarkan Al-Quran dan hadis merupakan dua metodologi yang 
digunakan. Sumber informasi penting dan tambahan digunakan. Data 
dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, khususnya untuk mencari data 
yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data dikumpulkan, data tersebut 
digunakan untuk analisis deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Keputusan ini harus diambil sesuai 
dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia, seperti supremasi hukum dan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penilaian atas pilihan ini juga harus 
mempertimbangkan sejauh mana pilihan tersebut mempertimbangkan hak-
hak warga negara dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Penambahan 
persyaratan bagi dalon Presiden dan Wakil Presiden harus melalui legislative 
review dengan cara merevisi Undang-undang yang dimohonkan oleh 
pemohon. 2.) Dampak pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari Negative 
legislature ke positive legislature dapat mengganggu stabilitas sistem 
bernegara. penambahan syarat calon presiden dan calon wakil Presiden dalam 
ruang lingkup elected official sangat luas mencakup jabatan Presiden, DPR, 
DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan walikota. Memiliki tugas, fungsi, dan 
wewenang yang berbeda. Dampak pergeseran fungsi tersebut dapat 
mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif yaitu Mahkamah 
Konstitusi. 3.) Sebagai asas penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum 
Islam, Siyasah Syar'iyyah menekankan pada keadilan, kesejahteraan umum, 
dan ketaatan pada hukum yang adil. Perubahan dalam kapasitas Pengadilan 
yang Dilindungi harus disurvei berdasarkan sejauh mana kemajuan ini sesuai 
dengan standar keadilan, keuntungan individu, dan kebijakan yang kuat dan 
bermoral dalam pengaturan hukum Islam. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya aturan yang jelas untuk 
menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi, sehingga setiap 
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penafsiran terkait pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dapat lebih 
objektif dan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berubah 
perannya menjadi pembuat undang-undang jika putusan bersyarat dianggap 
sebagai aturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution), 

Mahkamah Konstitusi (MK) terus menjadi inspirasi bagi warga negara dalam 

memperjuangkan hak konstitusionalnya hingga saat ini. Pada tahun 1920, 

Mahkamah Konstitusi pertama kali didirikan di Wina, Austria.1  

Sepanjang sejarahnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai 

negative legislature,2 hanya untuk membatalkan peraturan yang dianggap 

bertentangan dengan konstitusi. Norma-norma yang diajukan pemohon telah 

dibatalkan, namun Mahkamah Konstitusi juga telah mengubah undang-

undang yang sedang diuji. Peraturan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai 

tindakan yang memenuhi fungsi peraturan perundang-undangan, yaitu 

kewenangan membuat undang-undang. Oleh karena itu, dengan melakukan 

perubahan atau penambahan pasal-pasal baru pada undang-undang yang 

 

1 Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, keadilan sosial dalam pengujian Undang-
Undang; Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018), (Depok: Rajawali Pers, 2019), 
h. 52. 

2 Istilah negatif legislator pertama kali digagas oleh hans kelsen dalam bukunya 
General Theory of Law and State (1973), dengan pemberian kewenangan kepada lembaga 
peradilan untuk mengsampingkan norma bahkan membatalkan suatu norma (Jakarta: Pusat 
Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Kepanitera dan Sekertariat Jendral MKRI, 
2019), h. 43. 



2 

  

 

 

diuji, otomatis Mahkamah Konstitusi meningkatkan fungsi legislasi 

positifnya.3 

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang diamandemen, 

menjadi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menetapkan 

keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sejak tahun 2003, masyarakat 

telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, telah melanggar hak-hak 

Konstitusionalnya. Pada awalnya, masyarakat tidak menggunakan fungsi ini 

dengan baik. Namun, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat, 

Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sejumlah besar kasus dari tahun 2004 

hingga saat ini. Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan mengenai 

sebagian besar perkara yang masuk tersebut.4 

Mahkamah Konstitusi diberi empat kewenangan dan satu kewajiban 

sebagai landasan hukum berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 

Tahun 1945: memeriksa peraturan-peraturan yang bertentangan dengan 

UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan 

oleh UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus 

perselisihan  hasil pemilu. Selain itu, kewajiban MK memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran 

oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD.5 

Sampai saat ini, Mahmakah Konstitusi telah menerima 1.739 perkara 

judicial review hingga 12 Januari 2024. Kewenangan utama Mahkamah 

 

3 Mardian Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka dalam putusan Makamah Konstitusi 
Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-undang, ( Depok: 
Rajawali Pers, 2016), h.98-99. 

4 Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan 
Kehakiman di Indonesia” Jurnal Konstitusi 7 No. 6,  desember 2010, h. 26 

5 Wahyu Aji Ramadan.“ reformulasi pengawasan mahkamah konstitusi demi 
meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi” (2022) h. 22 
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Konstitusi adalah untuk melakukan judicial riview. Sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, ada upaya untuk mengontrol kinerja 

pembentuk undang-undang.6 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang 

dinilai meragukan membuat masyarakat kaget jelang batas waktu pencalonan 

presiden dan calon calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mahkamah 

Konstitusi mengubah dan menambahkan norma baru Tentang persyaratan 

Pemilu dalam putusannya. Undang-undang ini menyatakan bahwa kepala 

daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat dicalonkan sebagai calon, 

termasuk pilkada.  

Pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia dkk. mengajukan Perkara 

29/PUU-XXI/2023 yang hampir sama dengan Perkara 90/PUU-XXI/2023. 

Dalam seruan tersebut, para calon menyebutkan bahwa persyaratan usia bagi 

pelamar resmi dikembalikan ke 35 tahun, sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan sebelumnya sehubungan dengan keputusan resmi. Pemohon 

menilai ketentuan Pasal 169 huruf q bersifat diskriminatif, tidak ilmiah, dan 

bertentangan dengan maksud semula. Selain itu, permohonan juga diajukan 

oleh Pihak Garuda dalam Perkara No. dengan alasan yang sama. Untuk 

melampaui batas usia minimal empat puluh tahun,”, MK menolak semua itu. 

Yang paling mengejutkan adalah sebelumnya menjabat kepala daerah dapat 

dikecualikan dari batasan usia empat puluh tahun. MK mengabulkan 

permintaan ini secara tidak konsisten dan serampangan.7 

 

6 “Rekapitulasi perkara pengujian UU” Mahkamah Konstitusi Republik indonesia 
Lembaga Negara Pengawalan Konstitusi 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU diakses pada 12 januari 2024 

7 Tafsir serampang, inkonsistensi logika, dan konflik kepentingan Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (liputan), perludem.org.  pada 17 oktober 
2023 

 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU
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Pasal 169 Huruf q No 7 Tahun 2017 berarti “berusia sekurang-

kurangnya 40 tahun atau sedang/sedang menduduki jabatan yang dipilih 

melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” sebagaimana 

tertuang dalam amar putusan 90/PUU-XXI/2023 UU No. Mahkamah 

Konstitusi. Ada kelebihan dan kekurangan dalam putusan ini, dan Mahkamah 

Konstitusi dinilai mengambil peran sebagai pembuat undang-undang dengan 

menetapkan norma-norma baru.  

Seperti halnya lembaga legislatif, Mahkamah Konstitusi tidak 

mempunyai kewenangan membuat undang-undang. Legislatif Negatif sendiri 

dapat diartikan sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan 

aturan-aturan ajudikasi undang-undang yang bersifat inkonstitusional 

terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau membiarkan 

norma-norma yang dipaksakan oleh maksud asli UUD sebagai patokannya.8 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi legislatif yang 

bersifat negatif dari pada positif. Dalam bukunya yang berjudul General 

Theory of Law and State, Hans Kelsen menyatakan, "A court which is competent 

to abolish laws individually.". 

Konsep positive legislature mengacu pada peran Mahkamah Konstitusi 

sebagai pembuat Undang-Undang atau legislator positif, yang menghasilkan 

keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan hukum sama formal. 

Pandangan pro terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive 

legislature menganggap bahwa lembaga tersebut memiliki kapasitas untuk 

mengisi kekosongan hukum, melindungi hak-hak dasar, dan memperbaiki 

 

8 Adena Fitri Puspita, Sari 1, dan Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai 
Negative Legislator dan Postive Legislator,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 1, no. 
1 (2022) h. 681. 
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ketidakadilan dalam sistem hukum. Di sisi lain, kontra terhadap pandangan ini 

menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi, 

kurangnya legitimasi demokratis, dan risiko merongrong keseimbangan 

kekuasaan antar cabang pemerintahan.9  

Pandangan pro terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive 

legislature menekankan pada kebutuhan akan perlindungan terhadap hak-hak 

individu dan kelompok dalam masyarakat, serta penegakan keadilan di tengah 

ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dianggap 

sebagai lembaga yang mampu mengisi kekosongan hukum atau memberikan 

interpretasi yang lebih luas terhadap konstitusi untuk menanggapi 

perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Dalam jurnal 

"Constitutional Courts and Law Reform: A Case Study of Indonesia", Armia 

menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi seringkali dihadapkan pada 

situasi di mana undang-undang yang ada tidak mencukupi untuk 

menyelesaikan suatu masalah atau kasus tertentu. Dalam situasi tersebut, 

Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki kewenangan untuk membuat 

keputusan yang efektif dalam memperbaiki kekurangan undang-undang atau 

memberikan solusi yang lebih sesuai dan kesejahteraan masyarakat.10 

Pandangan kontra terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai 

positive legislature menyoroti berbagai risiko dan tantangan yang terkait 

dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya legitimasi demokratis. 

 

9 “ANALYSIS OF THE POSITION OF THE LEGISLATURE POSITIVE CONSTITUTIONAL 
COURT IN INDONESIA Ellydar Chaidir , Moza Dela Fudika & Asri Muhammad Saleh” 3, no. 
June (2019): 63–72. 

10 MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, “CONSTITUTIONAL COURTS AND LAW REFORM : A 
CASE STUDY OF INDONESIA Degree of Doctor of Philosophy Submitted : December 2015,” 
ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY, no. December (2015). 
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Salah satu argumen utamanya adalah Mahkamah Konstitusi tidak memiliki 

legitimasi demokratis seperti lembaga legislatif formal karena tidak dipilih 

langsung oleh rakyat. Menurut Putri dkk. dalam “Demokrasi dan Konstitusi 

Indonesia: Mencerminkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila”, 

keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai dampak 

signifikan terhadap kehidupan masyarakat seringkali dianggap sebagai 

campur tangan pihak-pihak yang tidak terpilih dalam proses politik. Hal ini 

dapat mengarah pada ketidakpuasan politik dan konflik antar lembaga 

pemerintahan, serta menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan 

kekuasaan di dalam negara.11 

Pandangan kontra juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan 

oleh MK dalam membuat keputusan yang bersifat politis atau ideologis, yang 

mungkin tidak selalu didasarkan pada interpretasi yang objektif terhadap 

konstitusi atau prinsip-prinsip hukum. Dalam "Constituional Struggles and the 

Politics", Wiratraman menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi seringkali 

dihadapkan pada tekanan politik dari berbagai pihak untuk membuat 

keputusan yang sesuai dengan agenda politik atau ideologis tertentu. Hal ini 

dapat mengancam netral dan objektif, serta merongrong kepercayaan 

masyarakat terhadap proses hukum secara keseluruhan. 

Evaluasi pro dan kontra terhadap peran MK sebagai positive 

legislature, penting untuk memperhatikan konteks politik, sosial, dan budaya 

di mana lembaga tersebut beroperasi. Dalam "Constitutional Courts and 

Deliberative Democracy", Rachel Cahill-O'Callaghan menekankan pentingnya 

 

11 Ria Wierma Putri and others, ‘INDONESIA’S DEMOCRACY AND CONSTITUTION: 
REFLECTING HUMAN RIGHTS BASED ON PANCASILA’, Journal of Law and Policy 
Transformation, 7.2 (2023), 100 <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>. 
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menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan hak-hak 

individu dan kebebasan sipil dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 

kepatuhan terhadap proses politik yang demokratis. Oleh karena itu, 

Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan-keputusannya 

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif, dan bahwa proses 

pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hanya 

dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi peran dan tanggung 

jawabnya sebagai penegak hukum yang efektif dan penjaga prinsip-prinsip 

konstitusional dalam masyarakat yang demokratis dan pluralistik.12 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti pandangan 

siayah syar’iyyah mengenai hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai positive legislator dan mengkorelasikan 

dengan konsep dasar dalam teori kehakiman dan kode etik hakim konstitusi. 

Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah judul “pergeseran fungsi 

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang dalam perspektif 

siyasa syar’iyyah (analisis putusan nomor 90/PUU-XXI/2023)”  

B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif 

Syar’iyyah (Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)” nampaknya menjadi 

persoalan utama dari penjelasan latar belakang permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Berikut submasalah yang dirumuskan berdasarkan 

permasalahan pokok di atas: 

 

12 C Mendes, Constitutional Courts and Deliberative Democracy, Oxford Constitutional 
Theory (OUP Oxford, 2013). 
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1. Bagaimana konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

90/PUU-XXI/2023? 

2. Bagaimana dampak pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dalam 

pengujian Undang-undang? 

3. Bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap pergeseran fungsi 

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang? 

 

C. Pengertian Judul 

Untuk meberikan penjelasan atau maksud dari judul agar di 

temukannya keterangan dalam judul yang diangkat oleh peneliti, maka 

peneliti akan memebrikan: 

1. Pergeseran fungsi adalah perubahan peran atau tugas yang diemban 

oleh lembaga dalam suatu sistem hukum. Mahkamah Konstitusi 

biasanya memiliki fungsi-fungsi utama yang berkaitan dengan 

penafsiran konstitusi, pengujian konstitusionalitas undang-undang, 

dan perlindungan hak-hak konstitusional. Pergeseran ini dapat terjadi 

sebagai proses respons terhadap perubahan kebijakan, tuntutan 

masyarakat, atau perkembangan politik dan hukum 

2. Pengadilan yang Dibentuk adalah badan hukum yang bertanggung 

jawab menyelesaikan perdebatan yang dilindungi dan menjamin 

penghormatan terhadap undang-undang penting suatu negara. 

Kemampuan utama Pengadilan yang Dibentuk adalah untuk 

menguraikan konstitusi, memeriksa peraturan yang bertentangan 

dengan pengaturannya, dan memutuskan apakah suatu kegiatan 
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administrasi atau peraturan bertentangan dengan konstitusi. 

Pengadilan yang Dibentuk pada umumnya adalah sebuah yayasan yang 

bebas dan mengambil peran penting dalam menjaga standar berbasis 

popularitas, kualitas peraturan yang tiada tara, dan menjaga hak 

istimewa suci para penduduk. Pilihan MK secara signifikan 

mempengaruhi hukum dan permintaan sah suatu negara. 

3. Peninjauan hukum adalah proses menentukan sesuai atau tidaknya 

suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain dengan 

memeriksa tata cara dan isinya. 

4. Siyasah Syar’iyyah adalah konsep yang terkait dengan penerapan 

hukum Islam (syariah) dalam ranah pemerintahan dan tata kelola 

negara. Siyasah Syariah mencakup prinsip yang diimplementasikan 

dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Konsep ini berakar 

pada keyakinan bahwa hukum Islam tidak hanya berlaku untuk urusan 

pribadi atau agama, tetapi juga untuk urusan publik dan politik. 

 

D. Kajian Pustaka 

Peralihan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang 

dari perspektif siyasah syar’iyyah (analisis putusan nomor 90/PUU-

XXI/2023) menjadi judul proposal penelitian ini. Selain itu, dari hasil 

pencarian yang tiada henti yang dilakukan oleh para ahli, terdapat beberapa 

tulisan atau sumber yang dikembangkan yang mengulas mata pelajaran yang 

berkaitan dengan rencana ujian, antara lain: 
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1. Menurut buku Adi Sulistiyono “Sistem Peradilan di Indonesia dalam 

Teori dan Praktek”, peran Mahkamah Konstitusi telah bergeser dari 

“legislatif negatif” menjadi “legislatif positif”. Peran baru tersebut 

disebut sebagai “legislatif negatif” karena pada awalnya Mahkamah 

Konstitusi hanya berwenang memeriksa undang-undang yang 

dianggap telah mengalami peningkatan dalam kemampuannya dalam 

memberikan pedoman dalam penafsiran atau pembuatan undang-

undang baru serta pembatalan. Perubahan ini menunjukkan betapa 

besar pengaruh dan pengaruh Mahkamah Konstitusi dalam sistem 

hukum Indonesia. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan buku ini 

untuk memahami perubahan kemampuan Mahkamah Agung dalam 

mengajukan peraturan. 

2. Puguh Windrawan dalam usulannya yang berjudul Gerakan 

Kekuasaan; Penelusuran Kedudukan dan Tugas Pengadilan yang 

Dilindungi (postulasi) ini memberi makna pada latar belakang sejarah 

berkembangnya gagasan audit hukum. Kemarahan seorang anggota 

Kongres Amerika Serikat memicu berkembangnya konsep judicial 

review di Amerika Serikat. Judul karya ilmiah penulis erat kaitannya 

dengan penjelasan tesis ini tentang kewenangan dan kedudukan 

Mahkamah Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengacu 

pada tesis ini untuk memahami kedudukan dan fungsi Mahkamah 

Konstitusi.  

3. Dalam tesisnya, Suheri Anjas Wardana membahas mengenai negative 

legislasi dalam penggunaan kewenangan judicial review oleh 

Mahkamah Konstitusi. Tesis ini menjelaskan bagaimana Mahkamah 

Konstitusi terbentuk dan mengapa masih ada. Mahkamah Konstitusi 
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tidak lepas dari sistem konstitusionalisme yang mulai. Tesis ini 

menjelaskan Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai lembaga yang 

mengawasi kesesuaian norma hukum perundang-undangan dengan 

konstitusi serta fungsi dan kewenangannya. Karena tesis ini 

menjelaskan tentang pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi RI, maka 

peneliti menjadikannya sebagai acuan. 

4. Dalam jurnalnya yang berjudul “Positif Legislatif dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang Upaya Hukum Putusan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang”, Agung,dkk membahas topik tersebut. 

(Buku harian) ini memberi makna bahwa Mahkamah Agung sebagai 

badan pengatur negatif telah diperluas setelah beberapa waktu 

berubah menjadi dewan positif dalam pilihan MK nomor 23/PUU-

XXI/2021 tentang pemeriksaan Pasal 235 UU No. Bab 11 Peraturan dan 

PKPU dianggap menimbulkan kerugian yang dilindungi dengan alasan 

tidak mengatur adanya obat yang sah terhadap pilihan PKPU. Jurnal ini 

membahas mengenai peraturan perundang-undangan positif terkait 

dengan ternyata merupakan negatif. Karena jurnal ini menggambarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislatif, maka 

peneliti menggunakannya sebagai referensi. 

5. Dalam jurnalnya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 

Undang-Undang terhadap UUD 1945,” Rangga Wijaya menulis tentang 

hal tersebut. Jurnal ini menggambarkan Mahkamah Konstitusi 

Indonesia sebagai lembaga negara yang menggantikan sistem 

supremasi parlementer sebelumnya dengan seperangkat asas 

konstitusi baru, antara lain asas pemisahan kekuasaan serta asas 

pengawasan dan pertimbangan. Tujuan jurnal ini adalah untuk 
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membantu penulis memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi 

menguji undang-undang.. 

 

E. Metodologi Penelitian. 

Metodologi penelitian adalah istilah yang mengacu pada pendekatan 

atau strategi yang digunakan untuk merancang, menjalankan, dan 

menganalisis suatu penelitian. Prosedur penelitian memberikan struktur yang 

teratur untuk mengumpulkan informasi terkait, menanggapi pertanyaan 

investigasi, dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian adalah upaya metodis 

dan terorganisir untuk menyelesaikan masalah tertentu.13 

1. Jenis penelitian 

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan, yang melibatkan 

penggunaan sumber perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan 

penelitian, dan artikel yang berkaitan atau berkorelasi dengan judul 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Peneliti penelitian ini mengambil pendekatan hukum, dengan melihat 

dan mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat legislatif 

dan menguntungkan. Metodologi lain yang digunakan adalah mengatur 

filsafat syar'i (peraturan Islam), khususnya metodologi yang melihat 

permasalahan dalam sudut pandang peraturan Islam. 

3. Sumber Data 

Berikut dua kategori proses penyusunan proposal penelitian ini: 

 

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 
h. 279. 
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a. Data primer adalah informasi yang telah diamati dan dicatat langsung 

dari sumber primer. Data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian disebut sebagai sumber data primer. 

b. Data sekunder mengacu pada sumber informasi yang terdapat dalam 

buku, artikel, atau jurnal, serta informasi yang diperoleh dari tulisan 

atau pendapat para ahli yang relevan dengan fokus utama penelitian 

ini. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan 

mencari, membaca, dan menganalisis literatur yang relevan dan berkorelasi 

dari buku, jurnal, artikel, majalah, dan sumber lainnya. 

5. Teknik Analisis Data 

Strategi penanganan informasi digunakan untuk mengurangi dan 

mengatasi masalah eksplorasi penting. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, dan mencatat hasil adalah 

analisis data kualitatif. Selain itu, sumber informasi diberi kode agar dapat 

dideteksi. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

90/PUU-XXI/2023. 

b. Untuk mengetahui dampak dari pergeseran fungsi Mahkamah konstitusi 

dalam pengujian Undang-undang. 

c. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap pergeseran 

fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Dengan menganalisis dinamika pergeseran fungsi Mahkamah 

Konstitusi dalam konteks hukum dan politik, penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya teori ketatanegaraan dan memberikan pemahaman 

lebih dalam mengenai evolusi peran Mahkamah Konstitusi dari negative 

legislature menjadi positif legislature. 

b. Kegunaan praktis 

Diharapkan mampu memberikan panduan bagi pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, parlemen, dan lembaga-lembaga 

hukum, dalam memeahami peran Mahkamah Konstitusi dan 

konsekuaensi dari pergeseran fungsi tersebut. Menghasilkan 

rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau 

mengadaptasi peraturan dan prosedur yang terkait dengan Mahkamah 

Konstitusi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERGESERAN FUNGSI 

MAHKAMAH KONSTITUSI  

A. Teori Evalutionary Constituonalism 

Teori Evolusi Konstitusionalisme (TEK) adalah sebuah kerangka 

pemikiran yang memandang konstitusi sebagai dokumen yang dinamis dan 

terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. TEK 

menekankan pentingnya penafsiran konstitusi yang adaptif dan kontekstual, 

dengan mempertimbangkan norma dan prinsip yang berkembang dalam 

masyarakat.1 

TEK muncul sebagai reaksi terhadap teori konstitusionalisme 

tradisional yang kaku dan statis. Tokoh-tokoh seperti Lawrence Lessig dan 

Randy Barnett di Amerika Serikat, serta Jeremy Waldron dan Mark Tushnet di 

Kanada, memainkan peran penting dalam mengembangkan teori ini. Lessig 

berargumen bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 

mengubah cara konstitusi ditafsirkan dan diterapkan. Dia menekankan 

pentingnya mempertimbangkan konteks teknologi saat menafsirkan teks 

konstitusi.2 

Fishkin dan Forbatn, dalam bukunya "The Anti Oligarchy Constitution", 

mengkritik penafsiran konstitusi yang berpusat pada teks. Dia berpendapat 

bahwa konstitusi harus ditafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

 

1 Signe Rehling Larsen, ‘Varieties of Constitutionalism in the European Union’, The 
Modern Law Review, 84.3 (2021), 477–502 <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12614>. 

2 Court Has and American Constitution, ‘Who Is To Be Master : Accounting for How 
the Supreme Book Review Lawrence Lessig , Fidelity and Constraint : How the Supreme’, 
2019, 1–41. 
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yang mendasarinya, yang dapat berubah seiring waktu.3 Alicea, dalam 

artikelnya "Liberalism and Disagreement in American Constitutional Theory", 

berargumen bahwa konstitusi adalah dokumen yang selalu diperdebatkan dan 

ditafsirkan ulang. dia menekankan pentingnya dialog dan pertukaran ide 

dalam proses penafsiran konstitusi.4 

Dalam buku “Judicial Law-Malking in European Constitutional Courts”, 

Wator menyatakan bahwa hakim memiliki peran penting dalam 

mengembangkan konstitusi melalui penafsiran mereka. Dia menekankan 

pentingnya hakim yang terbuka terhadap nilai-nilai di masyarakat. Teori 

Evolusi Konstitusionalisme memiliki beberapa prinsip bahwa konstitusi tidak 

boleh dipandang sebagai dokumen yang statis dan kaku, melainkan sebagai 

dokumen yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, 

dan ekonomi. Penafsiran konstitusi pun harus mempertimbangkan konteks 

sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Proses penafsiran konstitusi harus 

terbuka untuk dialog dan pertukaran ide antara berbagai pihak, termasuk 

hakim, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Hakim memiliki peran 

penting dalam mengembangkan konstitusi melalui penafsiran mereka. 

Barnet memungkinkan perubahan konstitusi melalui proses 

interpretasi kreatif atau amandemen formal yang dilakukan oleh hakim. 

Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki wewenang untuk menafsirkan 

Konstitusi. Ini dapat mengubah makna Konstitusi tanpa amandemen formal. 

Tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu contohnya. 

 

3 J Fishkin and W E Forbath, The Anti-Oligarchy Constitution: Reconstructing the 
Economic Foundations of American Democracy (Harvard University Press, 2022). 

4 J Joel Alicea, ‘LIBERALISM AND DISAGREEMENT IN AMERICAN CONSTITUTIONAL 
THEORY’, Virginia Law Review, 107.8 (2021), 1711–76. 
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33/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan Pemohon agar Pasal 263 

ayat 1 KUHAP melanggar UUD hanya sepanjang ditafsirkan berbeda dengan 

yang tercantum UU sebelumnya.5 

TEK telah diterapkan di Indonesia dalam beberapa kasus penting. Salah 

satu modelnya adalah pilihan Mahkamah Dilindungi (MK) no. 

46/PUU/XIV/2006 tentang pengujian norma Pasal 284 ayat (1) dan (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Pelanggar Hukum (KUHP) tentang perselingkuhan. 

Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan adaptif terhadap penafsiran 

konstitusi dalam putusan ini, dengan mempertimbangkan pergeseran norma 

dan nilai sosial terkait perzinahan.6 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PU-XVII/2019, yang berkaitan 

dengan pengujian persyaratan merupakan contoh tambahan. Mahkamah 

Konstitusi menggunakan pendekatan penafsiran konstitusi yang berpusat 

pada prinsip dan aturan, dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia 

dan kesetaraan gender. 

 

B. Teori bekerjanya Hukum dalam Pembuatan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menciptakan Teori 

Bekerjanya Hukum, yang membantu kita memahami bagaimana keputusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dibuat. Hukum, menurut teori ini, adalah produk 

 

5 Imran Eka Saputra, Muhammad Irwan, and Ali Rahman, ‘Analisis Normatif 
Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan’, Sawerigading Law Journal, 1.2 (2022), 
101–11 <https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.222>. 

6 The Constitutional et al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi 
Perzinahan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No . 46 / Puu- Xiv / 2016,” 
no. 46 (2016): 80–87. 
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sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, seperti ideologi, 

struktur kekuasaan, dan nilai-nilai masyarakat yang dominan. 

Menurut Seidman dan Chambliss, hukum tidak hanya dijalankan oleh 

aktor-aktor formal seperti hakim dan penegak hukum, tetapi juga oleh 

berbagai aktor non-formal seperti kelompok kepentingan, media massa, dan 

masyarakat sipil. Aktor-aktor ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

membentuk interpretasi dan penerapan hukum, termasuk dalam konteks 

pembuatan putusan Mahkamah Konstitusi.7 

Teori ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan politik 

di mana Mahkamah Konstitusi beroperasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya berdasarkan pada interpretasi teks konstitusi, opini publik, 

tekanan politik, dan hubungan Mahkamah Konstitusi dengan aktor-aktor lain 

dalam sistem peradilan.  

Analisis mendalam mengenai hubungan hukum dan politik 

memunculkan dua perspektif utama. Pertama, keduanya merupakan entitas 

otonom dengan ranah yang berbeda dan perlu dipisahkan. Hukum 

berfokus pada pembentukan dan penerapan aturan, sementara politik 

bergulat dengan pembentukan kehendak rakyat. Proses legislasi di 

parlemen merepresentasikan perpaduan dua ranah ini. Ketika aspirasi politik 

terformulasi menjadi undang-undang, produk hukum. Oleh karena itu, 

hakim tidak memiliki kewenangan untuk menolak putusan hukum 

dengan alasan bertentangan dengan kehendak rakyat. Putusan sah 

merupakan representasi keadilan dan kepastian hukum. Namun, penting 

 

7 H D Lasswell and M S Macdougal, Jurisprudence for a Free Society: Studies in Law, 
Science, and Policy, Developments in Electromagnetic Theory and Applications (Springer 
Netherlands, 1992). 
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untuk diingat bahwa hukum itu sendiri lahir dari proses politik. Dinamika 

sosial dan politik terus berkembang, dan karena itu, dialog konstruktif 

antara hukum dan politik perlu terus dijalin untuk memastikan bahwa 

hukum tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua 

ranah ini, meskipun memiliki entitas yang berbeda, tidak dapat 

dipisahkan secara mutlak. Justru, kolaborasi dan interaksi yang sinergis 

antara hukum dan politiklah yang akan melahirkan keadilan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat.8 

Pendekatan Laswell dan McDougal membantu untuk memahami 

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya hasil dari penerapan 

hukum secara objektif, tetapi juga merupakan produk dari proses negosiasi 

dan kompromi antara berbagai aktor dan kepentingan. Hal ini penting untuk 

diingat dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan memahami 

implikasinya bagi masyarakat.9 

Dalam kasus pengujian ketentuan Pasal 287 ayat (1) dan (2) tentang 

perzinahan (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-VI/2008), teori 

Seidman dan Chambliss dapat diterapkan. Dalam membuat keputusan ini, 

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sejumlah variabel kontekstual. Ini 

termasuk pergeseran norma dan prinsip masyarakat terkait perzinahan serta 

tekanan publik dan aktivis.10 

 

8 Kamaruddin Jafar, ‘Menguji “Positive Legislature” Sebagai Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi’, Halu Oleo Law Review, 1.2 (2018), 246 
<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3644>. 

9 Lasswell and Macdougal. 

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  14/PUU-VI/2008 
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Akhirnya, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan untuk 

membatalkan Pasal 287 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai perzinahan. 

Keputusan ini dibuat karena lagi sesuai dengan standar dan prinsip yang telah 

berkembang di masyarakat. Putusan ini menunjukkan bagaimana teori 

Seidman dan Chambliss dapat membantu kita memahami komponen yang 

mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan konsekuensi mereka bagi 

masyarakat.26 

 

C. Teori Cybernitics dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Teori Cybernitics, yang dikembangkan oleh Norbert Wiener pada abad 

ke-20, menawarkan perspektif unik untuk memahami pelaksanaan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK). Teori ini kompleks dan dinamis, seperti hakim, 

pengadilan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. 

Dalam teori Cybernitics, sistem hukum lingkungannya. Hal ini 

dilakukan melalui proses umpan balik (feedback), di mana informasi tentang 

efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dikumpulkan dan 

digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. Teori ini 

menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar elemen dalam 

sistem hukum. Agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara 

efektif, diperlukan komunikasi yang jelas dan konsisten antara hakim, 

pengadilan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.11 

Dalam hal pengujian perzinahan sesuai syarat Pasal 287 ayat 1 dan 2 

KUHP (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PU/VI/2008), digunakan teori 

 

11 Vasil Penchev, ‘Natural Cybernetics of Time, or about the Half of Any Whole’, SSRN 
Electronic Journal, 2021 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3750608>. 
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sibernetika untuk menempatkan Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi 

tindakan. Dalam hal ini, Pengadilan Perlindungan membatalkan peraturan 

tersebut, namun juga membuat peraturan baru untuk menguraikan dan 

melaksanakan peraturan perselingkuhan. Pedoman ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa aparat penegak hukum menerapkan keputusan 

Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan efektif.12 

Mahkamah Konstitusi juga melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan putusan ini melalui berbagai mekanisme, seperti penerimaan 

laporan dari masyarakat dan penyelenggaraan seminar dan workshop. 

Informasi yang diperoleh dari pemantauan ini digunakan untuk melakukan 

evaluasi dan perbaikan terhadap pedoman interpretasi dan penerapan hukum 

perzinahan. 

Teori Cybernitics memberikan beberapa implikasi penting bagi 

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan setiap putusan bahwa Mahkamah 

Konstitusi perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif 

untuk melacak pelaksanaan putusannya dan mengidentifikasi masalah-

masalah yang mungkin timbul. Mahkamah Konstitusi juga perlu meningkatkan 

komunikasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat 

sipil untuk memastikan bahwa putusannya dipahami dan dilaksanakan secara 

konsisten.Juga pentingnya melakukan edukasi dan pelatihan kepada hakim, 

aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang putusan Mahkamah 

Konstitusi dan implikasinya. 

 

12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PU/VI/2008  
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Contoh penerapannya ketika Mahkamah Konstitusi menggunakan 

sistem e-filing untuk memudahkan proses pengajuan perkara dan 

persidangan. Sistem ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk 

mengelola informasi dan dokumen secara lebih efisien. Mahkamah Konstitusi 

juga memiliki situs web dan media sosial yang digunakan untuk menyebarkan 

informasi tentang kegiatan dan putusannya. Hal ini membantu Mahkamah 

Konstitusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. 

Mahkamah Konstitusi hadir dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi 

publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan 

fungsinya. Hal ini membantu Mahkamah Konstitusi. 

D. Pengertian dan Konsep Siyasah Syar’iyyah 

Siyasah Syar'iyyah, atau ilmu politik Islam, adalah bidang ilmu yang 

menyelidiki konsep, teori, dan sejarah pemikiran politik Islam dari zaman 

kuno hingga zaman modern. Banyak hal dibahas dalam disiplin ilmu ini, 

termasuk gagasan tentang kepemimpinan, kekuasaan politik, struktur 

pemerintahan, fungsi negara dalam menjaga keadilan, dan hubungan 

internasional.13 

Akar sejarah Siyasah Syar'iyyah dapat ditelusuri kembali. Dalam 

periode ini, Rasulullah saw. meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam 

dengan mendirikan negara di Madinah dan menetapkan berbagai kebijakan 

yang berlandaskan syariat Islam. Para Khulafaur Rasyidin kemudian 

melanjutkan tradisi ini dengan memimpin umat Islam dan memperluas 

wilayah kekuasaan Islam. Seiring dengan perkembangan Islam dan perluasan 

 

13 Solehuddin Harahap, ‘Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam’, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam, 5.2 (2022), 112–27. 
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wilayah kekuasaan, kebutuhan akan studi tentang politik Islam semakin 

meningkat. Hal ini mendorong para ulama untuk mulai menulis karya-karya 

tentang Siyasah Syar'iyyah. Karya-karya ini umumnya membahas tentang hak 

dan kewajiban pemimpin, prinsip-prinsip musyawarah, dan cara-cara 

menegakkan keadilan. 

Periode klasik Siyasah Syar'iyyah (661-1258 M) ditandai dengan 

kemunculan karya-karya monumental seperti al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya 

Abu Ya'qub al-Mawardi dan Siyasah Shar'iyyah karya al-Ghazali. Karya-karya 

ini memberikan kerangka teoritis yang komprehensif tentang pemerintahan 

Islam dan menjadi selama berabad-abad. Pada masa keemasan Islam (750-

1258 M), Siyasa Syar'iyyah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini 

dipicu oleh beberapa faktor, seperti, interaksi dengan budaya dan peradaban 

lain, dan munculnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Para ulama dari 

berbagai mazhab dan kawasan dunia Islam mulai menulis karya-karya tentang 

Siyasah Syar'iyyah, sehingga memperkaya khazanah pemikiran politik Islam.14 

Setelah masa keemasan Islam, perkembangan Siyasah Syar'iyyah 

mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

kemunduran peradaban Islam, invasi bangsa-bangsa Mongol, dan dominasi 

pemikiran teologi dan tasawuf dalam Islam. Meskipun demikian, tradisi studi 

Siyasah Syar'iyyah tidak pernah benar-benar hilang. Para ulama di berbagai 

belahan dunia Islam terus menulis karya-karya tentang Siyasah Syar'iyyah, 

meskipun intensitasnya tidak sekuat pada masa sebelumnya. Pada masa 

modern, Siyasa Syar'iyyah kembali mendapatkan perhatian dari para ulama 

 

14 A I Hamzani, H Aravik, and N Khasanah, POLITIK ISLAM: Sejarah Dan Pemikiran 
(NEM, 2021). 
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dan pemikir Islam. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti kebangkitan 

Islam, kolonialisme Barat, dan munculnya berbagai ideologi politik modern. 

Para ulama dan pemikir Islam mulai mengkaji kembali Siyasah Syar'iyyah 

dalam rangka menjawab tantangan-tantangan zaman modern dan 

merumuskan konsep pemerintahan Islam yang sesuai dengan konteks masa 

kini. Perkembangan Siyasa Syar'iyyah di masa modern ditandai dengan 

munculnya berbagai aliran pemikiran baru, seperti neo-klasik, modernis, dan 

radikal. Para pemikir dari berbagai aliran ini menawarkan interpretasi yang 

berbeda tentang Siyasa Syar'iyyah dan peran Islam dalam politik. Diskursus 

tentang Siyasa Syar'iyyah di masa modern masih terus berlangsung hingga 

saat ini, dan menjadi salah satu tema penting dalam pemikiran Islam 

kontemporer.15 

Siyasah Syar'iyyah, atau ilmu politik Islam, tidak hanya membahas 

tentang struktur dan sistem pemerintahan, etika yang bersumber dari syariat 

Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pemimpin dan rakyat dalam 

menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Salah satu 

prinsip dasar Siyasah Syar'iyyah adalah mashlahat. Mashlahat diartikan 

sebagai kemaslahatan umum atau yang harus dijaga dan diupayakan oleh 

negara. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah 

untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam 

mencapai mashlahat, Siyasah Syar'iyyah menetapkan beberapa murshad, atau 

pedoman, yang harus diikuti. Murshad ini meliputi Al-Adl (Keadilan) atau 

keadilan, yang merupakan prinsip fundamental dalam Siyasah Syar'iyyah. Hal 

ini berarti bahwa negara harus bersikap adil dalam memperlakukan semua 

 

15 P Adam, Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia 
(Sinar Grafika, 2020). 
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rakyatnya tanpa pandang bulu. Keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, ekonomi, dan politik. Al-Masawah 

atau kesetaraan, artinya semua manusia swt. Oleh karena itu, negara harus 

menjamin kesetaraan bagi semua rakyatnya dalam memperoleh akses 

terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Al-Hurriyah atau 

kebebasan yang diartikan bahwa bertindak sesuai dengan akidah dan 

moralitasnya. Namun, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan hak dan 

kewajiban orang lain serta kepentingan umum. Al-Shura atau musyawarah 

merupakan salah satu pilar penting dalam Siyasa Syar'iyyah. Pemimpin dan 

rakyat harus selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang 

menyangkut kepentingan bersama. Al-Amanah atau kepercayaan pada 

pemimpin harus mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan 

kejujuran. Rakyat pun harus memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya 

dan menaati aturan yang berlaku.16 

Selain prinsip-prinsip tersebut, Siyasah Syar'iyyah juga menekankan 

pentingnya al-hak wa al-wajib (hak dan kewajiban), baik bagi pemimpin 

maupun rakyat. Pemimpin memiliki hak untuk memimpin dan memerintah, 

namun ia juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan 

rakyatnya. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan 

kesejahteraan, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan 

dan mendukung pemerintahan yang sah. Penerapan prinsip-prinsip Siyasah 

Syar'iyyah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat 

 

16 F A Rafi, Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh: Membahas Seputar Masalah Fikih, 
Sejarah Hingga Siyasah (Blurb, Incorporated, 2021). 
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mewujudkan cita-cita Islam untuk membangun masyarakat yang adil, 

sejahtera, dan bermoral. 

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, Siyasah Syar'iyyah, atau 

ilmu politik Islam, tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks negara 

modern. Prinsip-prinsip fundamental Siyasah Syar'iyyah, seperti keadilan, 

kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab, menawarkan kerangka moral 

dan etika yang kokoh untuk membangun pemerintahan yang adil, sejahtera, 

dan bermoral. Relevansi Siyasah Syar'iyyah dalam konteks negara modern 

dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, Siyasah Syar'iyyah menyediakan 

kerangka moral dan etika yang universal dan abadi. Prinsip-prinsip keadilan, 

kesetaraan, dan musyawarah yang ditekankan dalam Siyasah Syar'iyyah tidak 

hanya berlaku untuk masyarakat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat 

manusia. Nilai-nilai universal ini dapat menjadi kompas bagi pemimpin dan 

rakyat dalam membangun pemerintahan yang adil dan demokratis. Siyasah 

Syar'iyyah menekankan pentingnya. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan 

sosial yang menjadi salah satu pilar negara modern. Siyasah Syar'iyyah 

mengajarkan bahwa negara harus berpihak kepada rakyatnya dan 

memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi. 

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam Siyasah 

Syar'iyyah. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Konsep ini 

sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjadi ciri khas negara modern. 

Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakannya dan rakyat memiliki 

hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. menjadi salah 
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satu syarat utama bagi negara modern untuk mencapai kemajuan dan 

kesejahteraan.17 

Meskipun Siyasah Syar'iyyah menawarkan prinsip-prinsip yang 

relevan untuk negara modern, namun bukan berarti bahwa Siyasah Syar'iyyah 

harus diterapkan secara kaku dan tekstual. Siyasah Syar'iyyah harus 

diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan 

konteks dan realitas sosial politik yang berkembang di setiap negara. Para 

ulama dan pemikir Islam kontemporer terus berusaha untuk mengembangkan 

pemikiran Siyasah Syar'iyyah agar dapat menjawab tantangan-tantangan 

zaman modern. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa Siyasah 

Syar'iyyah tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

pembangunan negara modern yang adil, sejahtera, dan bermoral.18 

 

 

 

   

 

17 Muhammad Sulton Arif and Mohamad Djasuli, Good Governance Dalam Sudut 
Pandang Islam ( Penjelasan Al- Qur ’ an), Jurnal Ekonomi, Manajemen,Bisnis Dan Sosial ,E-
ISSN: 2747-0938 2, no. 2 (2022): 207–18. 

18 Syaflin Syaflin, ‘Relevansi Demokrasi Hukum Dalam Konteks Siyasah Syar’iyyah 
Sekarang Dan Akan Datang Di Indonesia’, Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, 1.1 
(2022), 1–8 <https://doi.org/10.57255/hakamain.v1i1.32>. 
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BAB III 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-

XXI/2023 YANG BERSIFAT POSITIVE LEGISLATURE 

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 

Terjadi perbincangan publik yang hangat terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023. Opsi ini ditambahkan untuk 

mengubah Pasal 169 huruf q Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden. Saat ini, dalam pasal 

tersebut diatur bahwa calon wakil Presiden dan calon wakil Presiden harus 

berusia minimal 40 tahun.32 

Putusan a quo menimbulkan perbincangan hangat di kalangan 

masyarakat mau pun di sosial media. MK memiliki fungsi penting terhadap 

sistem hukum dan tata negara indonesia, dan menjadi tameng sebagai penjaga 

konstitusi di indonesia yang didirikan berdasarkan UUD 1945.  Kewenangan 

dan kewajiban MK tetulis pada pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 24 

C ayat (1) UUD 1945 yaitu: (1) menguji Undang-undang terhadap UUD; (2) 

memutus sengketa kewenangan negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. Pada pasal 24 C ayat (2) yaitu; “Mahkamah 

Kontitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.  

 

32 Ramitha Mawangi, ‘Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PPU- 
XXI / 2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman’, 13.2 (2023). 
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MK  menambahkan maknak baru pada norma putusan a quo, pada pasal 

169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebelumnya 

dimaknai “…berusia paling rendah 40 tahun”  setelah diputuskan oleh MK pada 

putusan a quo menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang 

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan 

kepala daerah”. 

Beberapa isu melatarbelakangi putusan MK tersebut, antara lain 

kesetaraan dan keterwakilan generasi muda.33 Para pemohon perkara yang 

terdiri dari individu dan organisasi pemuda berargumen bahwa batasan usia 

40 tahun mendiskriminasi generasi muda dan membatasi hak mereka untuk 

mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Mereka menuntut agar batasan 

usia dihapuskan atau diturunkan untuk memberi generasi muda kesempatan 

yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam politik.34 

Pemohon menyatakan pasal tersebut telah bertentangan dengan hak-

hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 yaitu; pasal 27 

ayat (1) UUD 1945, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan pasal 28 D ayat (2( UUD 

1945. Para pemohon memaknai pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 

tentang pemilihan umum adanya deskriminasi umur terhadap generasi muda 

bangsa.  Mendiskriminasi umur dalam pemerintahan salah persepsi, dan 

asumsi tentang orang yang lebih tua/senior dianggap lebih layak menjadi 

kepala negara. 

Kontribusi anak muda bagi bangsa sangat penting dan kritis karena 

anak muda membawa inovasi, ide-ide, dan pandangan baru yang dapat 

 

33 Abdul Aziz, “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden 
Dan Calon Wakil Presiden Kegiata,” Jurnal Media Akademik 2, no. 3 (2024): 1–11. 

34 Deltiya Cahayani and others, ‘Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 90 / PUU- XXI / 2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusonal Warga Negara 
Dan Hak Asasi Manusia’, 1.3 (2024). 
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mendorong perubahan baru dengan zaman saat ini bagi bangsa ini. Anak muda 

saat ini lebih memahami isu-isu sosial, seperti hak asasi manusia dan keadilan 

sosial.  

Para ahli hukum tidak setuju tentang putusan konstitusi tentang 

batasan usia presiden dan cawapres. Pihak pemohon berpendapat bahwa 

Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk membuat batasan usia yang 

lebih adil dan inklusif karena pasal tersebut tidak secara eksplisit menentukan 

batasan usia. Di sisi lain, pihak yang menentang keputusan Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa batasan usia empat puluh tahun telah menjadi 

ketentuan konstitusional melalui amandemen dan Mahkamah Konstitusi tidak 

memiliki otoritas untuk mengubahnya.35 

MK adalah lembaga negara yudkatif yang kewenangan dan 

kewajibannya telah diatur dalam UUD 1945. Kewenangan utama Lembaga 

yudikatif sebagai “negative legislature”  berwenang menghapus/membatalkan 

suatu norma tertulis dalam UU yang dimohonkan oleh pemohon dalam 

putusan yang diajukan kepada MK untuk di uji. MK tidak berwenang untuk 

menambahkan norma yang diusulkan oleh pemohon dalam putusannya, 

karena akan mengganggu stabilitas lembaga bernegara. 

Dalam UUD 1945 kewenangan MK hanya bersifat negative legislature 

sehingga MK hanya dapat menguji konstitusional UU terhadap UUD. Jika ingin 

menambah kewenangan MK menjadi positive legislature melalui amandemen 

UUD tidak lah mudah, dan akan menyebabkan konflik antar lembaga negara 

yaitu badan lembaga legislatif karena MK akan mengambil alih sebagian dari 

 

35 Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra,  
“KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL .,” 
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, no. 1 (January 7, 2024): 16–25, 
https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116. 
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kewenangan badan legislatif. Ini akan mengganggu keseimbangan bernegara 

dalam lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. 

Beberapa pihak menyatakan kekhawatiran bahwa putusan a quo 

Mahkamah Konstitusi dapat membuka peluang bagi politik dinasti atau 

oligarki untuk mewariskan kekuasaan kepada keturunan mereka yang masih 

muda dan belum berpengalaman. Kekhawatiran lain adalah potensi 

munculnya pemimpin muda yang belum matang dan kurang bijaksana dalam 

mengambil keputusan. kandidat presiden dan cawapres memiliki konsekuensi 

sosial dan politik yang signifikan. Di satu sisi, diharapkan bahwa keputusan ini 

akan membuka lebih banyak ruang bagi kandidat untuk berpartisipasi dalam 

politik. generasi muda dan mendorong regenerasi kepemimpinan. Di sisi lain, 

perlu diperhatikan potensi munculnya masalah-masalah baru seperti politik 

dinasti dan kepemimpinan yang belum matang.36 

Negara Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki banyak 

pulau, bahasa, ras, agama, dan penduduk. Indonesia memiliki banyak provinsi 

dan berbagai kota dan kabupaten, setiap provinsi memiliki situasi yang 

berbeda-beda, seperti aspek geografis, demografis, sumberdaya, insfastruktur 

maka masalah yang dihadapi berbeda dengan yang lain. Indonesia 

membutuhkan pemimpin yang sudah mapan dalam moral, politik, serta bijak 

dalam mengambil keputusan untuk negara.  

Memimpin negara tidaklah harus dilihat dari usianya, melainkan 

seorang yang ingin memimpin negara ini dilihat seberapa berpengalaman kah 

seorang tersebut dalam memimpin sebuah wilaya yang besar dan memiliki 

penduduk yang banyak, seperti memimpin sebuah provinsi. Sehingga calon 

 

36 Yenny Hariyanti, Slamet Kacung, and Budi Santoso, “Analisis Sentimen Terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batasan Umur,” Multidisciplinary Indonesian Center 
Journal (MICJO), 2024, 517–25. 
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pemimpin negara tersebut mempunya pengalaman yang cukup untuk 

mencalonkan dirinya sebagai calon presiden negara. 

Pendukung putusan Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa batasan 

usia 40 tahun sebelumnya mendiskriminasi generasi muda dan membatasi 

hak mereka untuk berkontribusi dalam politik. Putusan ini memungkinkan 

generasi muda yang berbakat untuk memimpin bangsa. Selain itu, generasi 

muda dianggap memiliki perspektif dan ide-ide segar yang dibutuhkan untuk 

menjawab tantangan zaman dan membawa perubahan positif bagi bangsa. 

Kepemimpinan yang inovatif dan adaptif dari generasi muda diharapkan 

dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan negara. Para ahli hukum yang 

mendukung putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UUD NRI 

1945 tidak secara eksplisit menentukan batasan usia capres/cawapres. 

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga penjaga konstitusi, memiliki 

kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan menentukan batasan usia yang 

lebih adil dan inklusif.37 

Putusan mempertanyakan batasan usia untuk pencalonan pemimpin 

telah menimbulkan spekulasi dan perdebatan di kalangan masyarakat, 

terutama terkait dengan figur politik muda seperti Gibran, yang telah 

menunjukkan ambisi politiknya melalui keterlibatannya dalam politik lokal 

sebagai Wali Kota Solo, menjadi sorotan ketika berbicara tentang 

kemungkinan mencalonkan diri sebagai pemimpin. 

Spekulasi ini diperkuat oleh fakta bahwa batasan usia yang lebih 

rendah memungkinkan politisi muda, seperti Gibran, untuk memperoleh 

posisi kepemimpinan nasional lebih cepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

tentang apakah keputusan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh keinginan 

 

37 Rafly Nauval Fadillah. Satria Virgian Pramudya, Geovani Brilliant, Rulfahmi 
Desnaldi Ramadhan, “Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi,” no. 7 (2023): 1–17,  
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untuk membuka jalan bagi generasi muda dari keluarga politik yang sudah 

mapan, atau jika ini adalah langkah menuju inklusivitas politik yang lebih luas. 

Dalam konteks ini, putusan MK dapat dilihat dalam dua cahaya: 

pertama, sebagai peluang untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam 

politik yang lebih tinggi, memberikan mereka kesempatan untuk membawa 

perspektif baru dan inovatif ke dalam pengambilan kebijakan. Kedua, sebagai 

potensi risiko memfasilitasi konsolidasi kekuasaan dalam kelompok tertentu, 

memungkinkan dinasti politik untuk mempertahankan pengaruh mereka 

melalui generasi berikutnya dengan lebih mudah. 

Beberapa pihak khawatir bahwa putusan ini  akan membuka peluang 

bagi politisi dinasti atau oligarki untuk mewariskan kekuasaan kepada 

keturunan mereka yang masih muda dan belum berpengalaman. Hal ini 

dikhawatirkan dapat memperkuat politik dinasti dan meminggirkan calon-

calon potensial dari luar dinasti. Dikhawatirkan bahwa calon muda yang 

belum berpengalaman dan keterlibatan yang bekum cukup dalam politik dan 

pemerintahan, belum siap untuk menghadapi kompleksitas dan tantangan 

sebagai pemimpin bangsa. Karena pada dasarnya, menjadi pemimpin negara 

membutuhkan kematangan mental dan emosional yang kuat. Dikhawatirkan 

bahwa calon muda belum memiliki kesiapan mental yang cukup untuk 

menghadapi tekanan dan tantangan yang besar dalam menjalankan tugas 

sebagaimana presiden dan wakil presiden.38 

Dengan menurunkan batasan usia, Mahkamah Konstitusi mungkin 

tidak bermaksud untuk memfasilitasi dinasti politik, namun efek tidak 

 

38 Rio Subandri, ‘Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden’, Jaksa: 
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2.1 (2024), 135–53. 
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langsung dari keputusan tersebut bisa jadi membuka jalan bagi fenomena ini, 

terutama jika tidak diimbangi dengan peraturan yang ketat mengenai 

nepotisme dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, sistem hukum dan politik 

sangat penting untuk mengembangkan mekanisme yang kuat untuk mencegah 

penyalahgunaan putusan tersebut, memastikan bahwa semua calon yang 

mencalonkan diri memenuhi standar integritas dan kompetensi yang tinggi, 

serta mendukung persaingan yang adil dan terbuka dalam politik. 

Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda 

(concurring opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim 

Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, 

serta terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) 

orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim 

Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi 

Suhartoyo.39 

Alasan berbeda dari hakim Enny Nurbaningsih mengatakan “saya 

memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon 

yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman 

sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-

undang”. Dan alasan berbeda dari hakim konsitusi Daniel Yusmic P. Foekh 

mengatakan “saya berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh 

tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.40 

 
39 putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023 Mahkamah Konstitusi’, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, 1, 

2023, 1–122 

<https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf>. 
40 putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023 Mahkamah Konstitusi’, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, 1, 
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Dari dua hakim yang memiliki alasan berbeda, peneliti berpendapat 

bahwa sesorang yang ingin menjadi pemimpin di bangsa ini harus memiliki 

pengalam sebagai kepala daerah minimal setingkat gubernur, karena 

gubernur memiliki kewenangan dan tugas yang lebih rumit dibandingakan 

dengan bupati atau walikota. Gubernur mengelola pengembangan, 

pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan peninjauan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang berada di 

provinsi.  

Setiap provinsi di negara ini memiliki banyak kabupaten atau kota 

tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan wewenang gubernur yang rumit. 

Sehingga dibutuhkan pemimpin provinsi yang mampu menjalankan tugas, 

fungsi dan wewenangannya yang tidak hanya sebagai pemimpin provinsi, 

tetapi sebagai wakil pemerintahan pusat. Maka untuk membuktikan 

berpengalaman atau tidaknya seseorang dalam memimpin suatu daerah 

adalah rekam jejaknya dalam memimpin suatu provinsi yang menunjukkan 

keberhasilan seseorang dalam melaksanakaan tugas, fungsi dan 

wewenangnya, sehingga dapat dipercaya untuk memimpin negara. 

 Adapun pendapat berbeda (disenting opinion) dari 4 hakim konstitusi 

masing-masing memiliki pendapat berbeda terhadap putusan a quo. Pendapat 

berbeda dari hakim Konstitusi Wahidin Adams berpendapat bahwa; 

…Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon. Pendapat berbeda 

dari hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa; …penambahan terhadap 

persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya 

dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-

 
2023, 1–122 

<https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf>. 
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undang yang dimohonkan oleh para pemohon, bukan justru melempar “bola 

panas” ini kepada Mahkamah. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Arief 

Hidayat berpendapat bahwa; …sebagai konsekuensi hukum dari penarikan 

perkara maka pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan 

perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau tidak dapat diajukan 

kemabali. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat 

bahwa; …menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.41 

Dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 3 persoalan 

penting yaitu batas usia, angka minimal usia, dan berpengalaman sebagai 

kepala daerah baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ketiga persoalan 

penting ini secara klasifikasi tidak termasuk sebagai syarat-syarat 

konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 6 ayat (1) 

UUD1945. Pasal 6 ayat (1) tidak secara eksplisit  menjelaskan 3 persoalan 

penting tersebut, sehingga merupakan pilihan-pilihan kebijakan hukum 

terbuka yang dipercayakan kepada lembaga legislatif dan bukan wewenang 

Mahkamah Konstitusi. 

Pada pemilu tahun 2019, beberapa stakeholder termasuk lembaga 

legislatif berkeinginan melalukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 

7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada tahun 2020 badan legislatif 

menghentikan pembahasan perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 2017. 

Maka pemilu tahun 2024 menjadikan pasal 169 huruh q nomor 7 tahun 2017 

menjadi rujukan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.  

MK merubah pendiriannya sekilas terhadap putusan yang ditolak yaitu; 

putusan nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 dan mengabulkan permohonan 

 
41 putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, ‘Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023 Mahkamah Konstitusi’, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, 1, 

2023, 1–122 
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nomor 90/PUU-XXI/2023. MK telah menutup ruang bagi 3 putusan tersebut 

dan hanya dilakukan di badan lembaga legislatif melalui mekanisme legislatif 

review dengan cara merevisi Undang-undang yang dimohonkan oleh para 

pemohon. 

Pengujian batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada 

norma pasal 169 huruf q Undang-undang nomor 7 tahun 2017 terdapat 

belasan permohonan. 3 perkara nomor 29, 51, 55 /PUU-XXI/2023 perkara 

gelombang pertama dan diperiksa melalui sidang pleno. Pada tanggal 19 

september 2023 rapat permusyawaratan hakim (RPH) dihadiri oleh 8 Hakim 

Konstitusi, yaitu; Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, 

Wahidin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur 

Hamzah. Ketua MK Anwar Usman saat itu tidak menghadiri RPH tanggal 19 

September 2023. Pada putusan 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 enam Hakim 

Konstitusi menolak permohonan tersebut, jadi pasal 169 huruf q tetap sebagai 

kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang. 

Pada RPH perkara nomor 90, dan 91/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh 9 

Hakim Konstitusi. Pada RPH perkara nomor 29, 50, 51/PUU-XXI/2023 

beberapa hakim memposisikan pasal 169 huruf q nomor 7 tahun 2017 sebagai 

kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang, tiba-tiba menunjukkan 

“ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum 

perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal alternatif pada perkara 90/PUU-

XXI/2023 subtansialn dimyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam 

putusan MK Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Para pemohon perkara nomor 

90, 91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan beberapa hari 

kemudian membatalkan penarikan tersebut. Pada tanggal 03 oktober 2023 
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MK mengadakan sidang panel untuk mengkonfirmasi dan surat pembatalan 

penarikan kepada para pemohon.  

Perbandingan antara amar putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 

dengan petitium dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tertulis dalam 

amar putusan MK “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang 

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan 

kepala daerah”. Sementara, dalam petitum pemohon “menyatakan pasal 169 

huruf q Nomor 7 tahun 2017 (berusia paling rendah 40 tahun.) bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai dengan “…berpengalaman sebagai kepala daerah 

baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota”.  

Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ada 5 Hakim yang 

“mengabulkan sebagian”  dan 5 Hakim tersebut terbagi menjadi 2 kelompok 

yang berbeda. Kelompok pertama ada 3 Hakim yang sepakat membuat 

alternatif usia 40 tahun dangan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang 

dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 

Kelompok kedua ada 2 Hakim memaknai petitum pemohon “pernah menjabat 

atau sedang menjabat sebagai gubernur”.  

Petitum ini masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki 

kelamahan yang mendasar. Karena 5 Hakim Konstitusi tersebut bertemu pada 

pokok “mengabulkan sebagian” maka dirumuskan dalam hal apa saja masing-

masing Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut. 

Kelompok pertama 3 Hakim Konstitusi memasukkan semua pemilihan umum 

termasuk pemiliihan kepala daerah. Kelompok kedua 2 Hakim Konstitusi 

memasukkan pemilihan umum dan memberikan penegasan pada Gubernur 

tetapi tetap membuka bagu semua jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian 
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tersebut, titik tengah dari kelima Hakim Konstitusi yang berada pada 

“mengabulkan sebagian”  yaitu berusai 40 tahun atau pernah/sedang 

menduduki jabatan gubernur. mengenai titik tengah 5 Hakim Konstitusi yang 

berada pada “mengabulkan sebagian” . seharusnya amar putusan 5 Hakim 

Konstitusi adalah batas usia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan 

gubernur. 

Dalam pembahasan RPH titik tengah dari 5 hakim yang berada pada 

“mengabulkan sebagian” adalah batas usia 40 tahun atau pernah/sedang 

menduduki jabatan gubernur, memiliki masalah mengambil waktu dan 

perdebatan. Perdebatan tersebut belum memiliki titik terang terkait amar 

putusan, salah satu diantar 5 Hakim Konstitusi menyarankan untuk 

penundaan pembahasan dan tidak terburu-buru. Diantara  5 Hakim Konstitusi 

tersebut seperti berkejaran dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden, maka yang terkait terus menggerakkan dan terkesan terlalu 

bernafsu untuk segera memutus perkara yang pemohon permohonkan.  

Perkara persyaratan batas usia diposisikan sebagai kebijakan hukum 

pembentuk undang-undang sejak 2003. Kebijakan hukum terbuka merupakan 

warisan yang telah diikuti dari generasi ke generasi di MK dan telah ditetapkan 

sebagai yurisprudensi. Kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara asal-asalan 

disingkirkan karena telah menjadi yurisprudensi karena telah menjadi doktrin 

ilmu hukum yang digunakam dalam memutus perkara-perkara di MK. 

 

B. Tinjauan Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi Indonesia menjaga keabsahan peraturan 

Indonesia. Karya ini mencakup kajian hukum terhadap UUD. MK memutuskan 
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pertanyaan yang berkaitan dengan survei hukum dalam perkara Nomor 

90/PUU-XXI/2023 yang berujung pada pembahasan perubahan kemampuan 

MK terkait Siyasah Syar'iyyah.  

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 

kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang yang melanggar 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi memuat ketentuan tersebut.  

Selain itu, kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga Konstitusi 

diatur oleh berbagai peraturan dan ketentuan. Alasan yang sah untuk 

dilakukannya penjajakan peraturan oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dari 

sudut pandang siyasah syar’iyyah sebagai upaya untuk menjaga pemerataan 

dan kemaslahatan individu sesuai dengan standar peraturan Islam, yaitu 

pemerataan. kepercayaan dan administrasi yang baik. Mahkamah Konstitusi 

(MK) memutuskan pada 16 Oktober 2023, dalam Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023, frasa “berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun” dalam 

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Batasan usia minimal 40 tahun bagi cawapres menjadi dasar hukum 

lainnya. Sebelum sampai pada keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK 

melakukan banyak pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut mencakup 

analisis terhadap teks undang-undang yang diuji, konteks historis dan 

sosiologis pembentukan undang-undang tersebut, serta interpretasi terhadap 

nilai-nilai dasar konstitusi. Pertama, prinsip-prinsip konstitusional menjadi 

landasan hukum seperti pada saat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

batasan usia 40 tahun mendiskriminasi generasi muda dan bertentangan 

dengan prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, hakim Mahkamah Konstitusi 
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mengacu pada prinsip-prinsip dasar konstitusi yang menjamin hak asasi 

manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Prinsip keterwakilan 

diterapkan pada saat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak orang 

muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dibatasi oleh batasan usia 

empat puluh tahun. Pertimbangan ini penting karena MK harus memastikan 

bahwa hak-hak konstitusional warga negara tidak akan dilanggar oleh 

undang-undang yang ada. Sebagai contoh, hakim memiliki wewenang untuk 

menentukan apakah undang-undang tersebut selaras dengan maqasid al-

shariah, atau tujuan dalam konteks siyasah syar’iyyah. 

Kedua, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan-

putusan sebelumnya yang menekankan pentingnya kesetaraan dan 

keterwakilan dalam politik. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan 

kesinambungan hukum. MK, dalam putusannya, sering merujuk pada putusan-

putusan sebelumnya sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang adil 

logika hukum yang sudah ada. Dalam perspektif siyasa syar’iyyah, hal ini dapat 

dilihat sebagai upaya untuk menjaga istikrar (stabilitas) hukum yang 

merupakan bagian dari prinsip keadilan. Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya Mahkamah 

Konstitusi mendengarkan aspirasi generasi muda yang ingin terlibat dalam 

politik dan kepemimpinan bangsa. Mahkamah Konstitusi juga melihat bahwa 

batasan usia 40 tahun tidak lagi relevan dengan dinamika politik dan 

kebutuhan kepemimpinan masa kini. 

Selain itu, Mahkahamah Konstitusi juga menafsirkan UUD NRI 1945 

bahwa batasan usia capres/cawapres tidak harus 40 tahun dan 

membandingkan batasan usia capres/cawapres di Indonesia dengan negara 

lain yang lebih rendah. Para ahli hukum dan akademisi berbeda pendapat 
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tentang apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan 

konstitusi, khususnya terkait dengan Pasal 6 ayat 2 UUD NRI 1945, yang 

“ditentukan dalam Undang-Undang." Argumentasi yang mendukung 

penafsiran dan pelaksanaan konstitusi menyatakan bahwa konstitusi tidak 

menjelaskan tentang batasan usia. Hal ini memberikan ruang bagi Mahkamah 

Konstitusi untuk menafsirkan dan menetapkan batasan usia yang dianggap 

inklusif dan adil. 

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip-prinsip 

konstitusional seperti kesetaraan, keterwakilan, dan partisipasi politik.42 

Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa batasan usia 40 tahun 

mendiskriminasi generasi muda dan membatasi hak mereka untuk 

berpartisipasi dalam politik dan juga merujuk pada putusan-putusan 

sebelumnya yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keterwakilan 

dalam politik. Hal ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam 

menegakkan prinsip-prinsip konstitusional. 

C. Tinjauan Kritik dan Potensi Implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  

Para ahli hukum dan akademisi tidak setuju tentang apakah keputusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan konstitusi. Ini terutama berlaku 

untuk Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa " Dasar." 

Argumentasi yang mendukung penafsiran dan pelaksanaan konstitusi 

menyatakan bahwa konstitusi tidak jelas tentang batasan usia. Pasal 6 ayat 2 

UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menentukan berapa lama masa jabatan 

presiden atau cawapres. Hal ini memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi 

 

42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 
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untuk menafsirkan dan menetapkan batasan usia yang dianggap inklusif dan 

adil. 

Terdapat ketegangan antara keinginan untuk adaptasi atau pembaruan 

hukum yang mengakomodasi dinamika sosial dan politik saat ini dengan 

kebutuhan untuk menghormati prosedur konstitusional yang telah 

ditetapkan. Argumen ini menekankan pentingnya proses legislatif dalam 

membuat perubahan konstitusional, yang mencerminkan prinsip kedaulatan 

hukum dan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Ini juga 

menyoroti peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, yang diberi 

tanggung jawab untuk menafsirkan tetapi tidak untuk mengubah konstitusi 

secara substantif tanpa dukungan legislatif yang memadai. 

Studi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui 

otoritasnya dengan mengubah undang-undang. Diputuskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi tidak berhak untuk mengubah batas usia minimal yang disetujui 

oleh Presiden dan DPR. Kewenangan Mahkamah yang berkaitan dengan 

pengujian UUD dokumen tersebut, menjadi salah satu sumber kritik tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang.43 

Kewenangan MK menguji konstitusionalitas undang-undang,  bukan 

untuk mengubah atau menambahkan norma baru bagian dari konstitusi yang 

sudah ada. Penambahan kewenangan MK seharusnya melalui proses 

amendemen yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses 

ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada konstitusi 

 

43 Mellani Mugia Adhita, ‘Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara 
Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023’, 
Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 1.02 (2024). 
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dilakukan melalui mekanisme demokratis yang melibatkan perwakilan rakyat, 

bukan melalui keputusan yudisial semata. 

Argumen bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui 

kewenangannya juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan 

kekuasaan lembaga dalam pemerintahan. Jika lembaga yudikatif mulai 

mengambil peran yang lebih besar dalam pembuatan hukum atau norma baru, 

hal ini dapat mengganggu keseimbangan tersebut dan mengarah pada 

ketidakpastian hukum. Selain itu, tindakan ini dapat menimbulkan preseden 

berbahaya di mana lembaga yudisial dapat mengubah atau menambahkan 

undang-undang berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap kebutuhan 

sosial atau politik saat ini, tanpa proses legislatif yang memadai. 

Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat 

mengubah yang dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Doktrin 

pengujian undang-undang juga membatasi peran UUD NRI 1945. Prinsip 

pemisahan kekuasaan melarang satu lembaga negara untuk mengambil alih 

fungsi lembaga lain. Penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga yudikatif, tidak boleh mengambil alih fungsi DPR dan 

Presiden dalam legislasi, termasuk dalam menentukan batas usia minimal 

capres dan cawapres.44 

Kekhawatiran ini mungkin berakar pada bagaimana putusan tersebut 

mempengaruhi norma-norma hukum yang ada dan interpretasi UUD NRI 

1945. Misalnya, jika putusan tersebut menyatakan beberapa bagian dari 

undang-undang tidak konstitusional, ini mungkin menimbulkan pertanyaan 

 

44 Muhdar Muhdar, Tri Susilowati, and Korespondensi Penulis, ‘Analisis Yuridis 
Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil 
Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia’, Perkara: Jurnal Ilmu 
Hukum Dan Politik, 1.4 (2023), 148–67. 
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tentang status hukum dari keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang 

telah diambil berdasarkan bagian undang-undang yang dibatalkan. Hal ini 

dapat mempengaruhi berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga 

individu atau entitas swasta yang beroperasi berdasarkan ketentuan tersebut. 

Salah satu kritik yang paling penting, adalah kekhawatiran akan 

ketidakpastian hukum. Penelitian tersebut menyatakan bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang 

merugikan dan mengganggu stabilitas hukum dalam penyelenggaraan 

pemilu.45 

Dikhawatirkan bahwa yang mengubah batas usia minimal kandidat 

presiden dan cawapres akan membuka jalan bagi gugatan hukum baru terkait 

persyaratan pencalonan. Ini dapat menyebabkan perselisihan hukum dan 

memperpanjang proses pemilihan. Selain itu, revisi batas usia minimal 

dikhawatirkan dapat menyebabkan kerancuan dalam interpretasi undang-

undang terkait pencalonan. Ini dapat menyebabkan perdebatan dan 

ketidaksepakatan di antara penyelenggara pemilihan, pemilih, dan pihak-

pihak terkait lainnya. Selain itu, dikhawatirkan bahwa keputusan Mahkamah 

Konstitusi ini dapat menjadi preseden baru, yang memungkinkan putusan 

Mahkamah Konstitusi di masa depan untuk mengubah dan menambah 

peraturan undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan Presiden dan DPR 

menjadi kurang efektif sebagai pembuat undang-undang, dan juga dapat 

 

45 Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, ‘Tinjauan Fiqh Siyasah 
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres 
Dan Cawapres’, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4.3 (2024), 253–60 
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>. 
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menyebabkan Mahkamah Konstitusi terlibat secara berlebihan dalam proses 

legislatif.46 

Perubahan ini bisa membuka jalan bagi generasi muda yang lebih 

dinamis dan berpotensi mengubah dinamika kekuasaan tradisional. Namun, 

hal ini juga bisa diinterpretasikan sebagai langkah yang mengurangi standar 

pengalaman dan kedewasaan yang selama ini dianggap penting untuk jabatan 

tersebut. Hal ini mendorong partai politik atau kelompok kepentingan untuk 

menilai ulang strategi mereka dalam menominasikan calon. Perubahan ini bisa 

digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan atau menentang lawan 

politik, tergantung pada bagaimana mereka memperkirakan perubahan ini 

akan mempengaruhi peluang mereka dalam pemilu. 

Belum matangnya dan kurangnya pengalaman bagi generasi muda 

untuk memimpin bangsa ini dapat menimbulkan masalah serius dalam 

mempin bangsa ini dalam pengambilan keputusannya. dibutuhkan 

keseimbangan semangat bagi generasi muda dan kematangan pengalam yang 

dapat dia peroleh dari menjabat sebuah daerah yang luas dan penduduk yang 

banyka seperti menjadi gubernur di sebuah provinsi. 

Kandidat muda yang ambisius dan kurang berpengalaman 

dikhawatirkan lebih mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. 

Hal ini dapat berpotensi menggerus demokrasi dan mengantarkan negara ke 

arah oligarki atau otoritarianisme. Penurunan batas usia minimal juga 

dikhawatirkan dapat memicu konflik generasi antara kandidat muda dan 

 

46 Dwiky Arief Darmawan and Andy Usmina Wijaya, ‘TEORI OPENED LEGAL POLICY 
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023’, Gorontalo Law 
Review, 7.1 (2024), 111–25. 
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kandidat senior yang memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih teruji. Hal 

ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat.47 

Generasi muda yang mempunyai semangat memimpin bangsa ini 

namun kurangnya pengalama dalam mempin bangsa, akan menjadi target 

eksploitasi dari para politik yang mempunyai pengalaman yang lebih. Generasi 

muda belum memiliki kealian dalam menolak taktik eksploitasi yang 

digunakan para kepentingan politik tertentu.  

Mengubah batas usia minimal menyebabkan rivalitas antara generasi 

muda denga generasi senior. Generasi senior yang memiliki pengalaman yang 

matang dan lebih ahli dalam politik atau memimpin bangsa, akan merasa 

terdesak oleh pemimpin genesari muda. Generasi muda yang mempunyai 

semangat dalam memimpin bangsa ini akan mengeluarkan ide-ide dan inovasi 

yang dia miliki. Dua generasi ini akan menimbulkan konflik antar generasi 

yang akan memperburuk perpecahan politik dan sosial dalam masyarakat.  

Kritik lain yang cukup signifikan adalah adanya motif politik tertentu. 

Ada kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya 

independen dan objektif dalam mengambil putusan. Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedekatan dengan 

kekuatan politik tertentu yang ingin mendorong pencalonan individu tertentu. 

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan pada saat momentum politik 

yang krusial menjelang Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) 2024. Hal ini 

menimbulkan kecurigaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sengaja 

dikeluarkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam PILPRES. 

Mahkamah Konstitusi juga memiliki sejarah dalam mengeluarkan putusan 

 

47 Hafizatul Ulum and Sukarno, ‘Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim 
Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan’, Unizar Law Review, 6.2 (2023) 
<https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>. 
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yang kontroversial dan diragukan objektivitasnya. Penelitian tersebut menilai 

bahwa alasan hukum yang mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi ini. 

tidak cukup kuat dan jelas. Hal ini memperkuat spekulasi bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi didorong oleh motif politik, bukan semata-mata 

pertimbangan hukum.48 

Selama bertahun-tahun, ada kekhawatiran tentang integritas dan 

independensi Mahkamah Konstitusi Indonesia, terutama terkait kasus 

presiden. Khawatiran ini masuk akal karena lembaga peradilan yang 

independen, termasuk Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk menjaga 

keadilan dan menegakkan hukum di negara demokrasi. 

Hubungan personal seperti ini bisa mempengaruhi persepsi publik 

tentang keadilan dan objektivitas keputusan yang diambil oleh Mahkamah 

Konstitusi. Prinsip keadilan tidak hanya membutuhkan keputusan yang adil 

tetapi juga proses yang terlihat adil di mata publik. Ketiadaan penampilan 

independensi dan objektivitas dapat merusak kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan, dan khususnya terhadap Mahkamah Konstitusi, 

yang tugasnya adalah menjaga supremasi prinsip dan prinsip konstitusional. 

D. Konsep Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia didirikan pada tahun 2003. 

Tugas utamanya adalah menguji (UUD NRI 1945). Kesuksesan ini menandai 

 

48 Risa Nur Wahyuni, Almira Dhevany, and Noer Falaq Al Amin, ‘Analisis 
Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden Dan 
Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis’, Indonesian Journal 
of Public Administration Review, 1.2 (2024), 11 <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415>. 
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pergeseran dari sistem judicial review yang terpusat di Mahkamah Agung 

(MA) ke sistem judicial review yang dibagi menjadi dua.49 

Hingga kini, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan pergeseran 

fungsi yang signifikan dalam melaksanakan fungsinya untuk menguji UU. 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar menguji formalitas UU, tetapi juga 

menyelami makna dan tujuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berani 

melakukan interpretasi konstitusi yang progresif dan inovatif untuk 

menjawab berbagai persoalan hukum dan perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat, seperti yang terlihat dari berbagai keputusan sejarah Mahkamah 

Konstitusi, seperti putusan tentang hak-hak konstitusional warga negara, 

pengakuan hak-hak kelompok minoritas, dan pembatasan kewenangan 

pemerintah. 

Meski undang-undang tersebut telah disahkan oleh DPR dan Presiden, 

Mahkamah Konstitusi tidak segan-segan membatalkannya jika dinilai 

melanggar konstitusi. Hal ini menunjukkan keberanian Mahkamah Konstitusi 

dalam menegakkan konstitusi dan menjaga hak-hak warga negara. Aktivisme 

Mahkamah Konstitusi mendapat banyak pujian dari para profesional hukum 

dan masyarakat umum, namun juga dikritik oleh sejumlah pihak yang menilai 

Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya. Dengan memastikan 

bahwa undang-undang yang dirancang oleh DPR dan Presiden tidak 

melanggar demokrasi atau hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi 

memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi Indonesia. Selain itu, 

masyarakat umum mempunyai pilihan untuk berkumpul di Mahkamah 

 

49 Anisa Rahmah, Budi Kristanto, and Jamaluddin Jamaluddin, ‘Konsep Konstitusi 
Beserta Lembaga Mahkamah Konstitusi Di Indonesia’, EduInovasi: Journal of Basic 
Educational Studies, 4.2 (2024) <https://doi.org/10.47467/edu.v4i2.1578>. 
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Konstitusi untuk menyampaikan keinginan dan menuntut keadilan 

konstitusi.50 

Keberanian MK dalam membatalkan Undang-undang yang telah 

disahkan oleh lembaga legislatif yang dinilai melanggar konstitusi di negara 

ini. Aksi ini membuktikan bahwa MK menjadi tameng menjaga konstitusi di 

negera ini dan memastikan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga 

legislatif sesuai dengan peraturan konstitusi yang telah ditetapkan oleh UUD 

1945. Beberapa aktivis MK memberikan pujian kepada MK yang telah menjaga 

Hak-hak warga negara dan menjaga demokrasi di negara ini. Tetapi, beberapa 

golongan mengomentari bahwa MK menggeser fungsinya dari negative 

legislature ke positive legislature  di beberapa hasil putusannya.  

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal 

untuk calon presiden dan wakil presiden adalah contoh yang menarik dari 

pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive 

legislature. Tradisionalnya, fungsi negative legislature berarti Mahkamah 

Konstitusi hanya memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas suatu 

norma. Namun, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tampaknya mengambil 

langkah lebih proaktif dengan secara langsung mengubah parameter undang-

undang, yang mengindikasikan peran legislatif positif. 

Dalam praktik peradilan konstitusi, pergeseran ini signifikan karena 

menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai 

penjaga gerbang yang memastikan bahwa legislasi sesuai dengan konstitusi, 

tetapi juga sebagai pembuat perubahan aktif dalam hukum yang berlaku. Ini 

membawa Mahkamah Konstitusi ke dalam wilayah pembuatan kebijakan, 

 

50 Y MUAZAHRA, ‘Studi Perbandingan Hukum Mengenai Wewenang Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Republik …’, SKRIPSI. INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), 2023. 
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yang mana keputusan mereka bukan hanya membatalkan tetapi juga 

menciptakan preseden hukum dan bahkan mungkin mengarah pada 

penciptaan norma baru. 

Peran sebagai positive legislature  ini menimbulkan pertanyaan penting 

mengenai batasan wewenang Mahkamah Konstitusi dan hubungannya dengan 

lembaga legislatif terpilih, seperti DPR. Idealnya, pembuatan undang-undang 

adalah fungsi dari legislatif, yang dipilih oleh rakyat dan oleh karena itu 

memiliki legitimasi demokratis untuk membuat kebijakan. Namun, melalui 

keputusan seperti ini, MK memasuki arena kebijakan yang bisa dilihat sebagai 

perluasan dari wewenang. 

Pergeseran ini juga menimbulkan pertanyaan tentang checks and 

balances dalam sistem pemerintahan. Ketika Mahkamah Konstitusi 

mengambil peran dalam membentuk hukum, bukan hanya 

menginterpretasikannya, mereka mungkin dianggap melebihi fungsi  mereka 

yang ditetapkan oleh konstitusi. Ini bisa berdampak pada persepsi legitimasi 

dan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga non-partisan yang 

seharusnya beroperasi tanpa pengaruh politik. 

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara telah menunjukkan 

pergeseran fungsi dalam menjalankan kewenangan seperti pengujian 

Mahkamah Konstitusi Jerman yang memiliki peran penting dalam 

perkembangan konstitusi Jerman. Mahkamah Konstitusi di Jerman berani 

membatalkan UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, bahkan UU 

yang disahkan oleh parlemen dan ditandatangani oleh presiden. Mahkamah 

Konstitusi Jerman juga aktif dalam mengembangkan interpretasi konstitusi 

yang progresif, seperti dalam kasus aborsi dan hak-hak kelompok minoritas. 

undang-undang. 
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E. Perbandingan Pengujian Undang-Undang Sebelum dan Setelah Pergeseran 

Fungsi 

Sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, satu-

satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pengujian undang-

undang adalah Mahkamah Agung (MA). Ruang lingkup pengujian UU MA 

sangat terbatas, dan mereka tidak dapat menilai substansi UU. 

Sebelum amandemen, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan 

ruang lingkup pengujian UU ini. Menurut Pasal, MA memiliki wewenang untuk 

"mengadili dan memutus perkara mengenai perbedaan pendapat antara DPR 

dan Presiden tentang rancangan undang-undang." Hal ini menunjukkan bahwa 

MA hanya berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara DPR dan 

Presiden terkait dengan UU, bukan untuk menilai konstitusionalitas UU itu 

sendiri. 

Larangan bagi MA untuk menilai materi UU ditegaskan dalam berbagai 

putusan MA, seperti Putusan MA No. 1/P/1957 tanggal 11 Maret 1957 dan 

Putusan MA No. 18/P/1966 tanggal 27 Juli 1966. Dalam putusan-putusan 

tersebut, MA menyatakan bahwa kewenangannya dalam pengujian UU 

terbatas pada pemeriksaan formalitas UU, seperti apakah UU telah disahkan 

sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan apakah UU 

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum dan 

kenegaraan. 51 Pembatasan ruang lingkup pengujian UU oleh MA pada masa 

itu didasarkan pada beberapa alasan, seperti adanya kewenangan untuk 

menilai materi UU dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang terlalu 

 

51 Putusan MA No. 18/P/1966 tanggal 27 Juli 1966 
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besar kepada MA, sehingga dapat mengganggu stabilitas politik. Selain itu, 

dipercaya bahwa DPR dan Presiden sebagai lembaga perwakilan rakyat telah 

mempertimbangkan secara matang materi UU yang disahkan, sehingga tidak 

perlu lagi diuji oleh MA. Sedangkan, pada masa itu, MA belum memiliki 

kapasitas yang memadai untuk melakukan pengujian materi UU secara 

menyeluruh.52 

Salah satu alasana utama MA menerapkan pembatasan ruang lingkup 

UU untuk menjaga stabilitas politik di indonesia. Pada waktu itu MA percaya 

kepada badan legislatif telah melakukan pembuatan UU dengan matang yang 

mereka sahkan. Maka MA menganggap tidak perlu lagi menguji materi UU 

yang dibuat oleh badan legislatif pada saat itu. Pembatasan ruang lingkup 

pengujian materi oleh MA pada waktu itu mempertimbangkan dengan sangat 

Hati-hati dalam sistem politik indonenesia. 

Pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi membawa perubahan 

signifikan dalam mekanisme pengujian UU. Mahkamah Konstitusi kini 

memiliki kewenangan yang lebih luas, tidak hanya untuk menguji formalitas 

UU, tetapi juga untuk menilai materi UU terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, 

mekanisme pengujian UU juga diperluas dengan membuka akses bagi lebih 

banyak pihak untuk mengajukan permohonan pengujian UU.53 

Pergeseran mekanisme pengujian UU setelah pergeseran fungsi 

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa dampak seperti, Mahkamah 

Konstitusi memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memastikan bahwa UU 

yang disahkan tidak sesuai dengan UU NRI 1945. Selain itu, Mahkamah 

 

52 Mardona Siregar, ‘Kekuasan Kehakiman’, Jurnal Fakta Hukum, 2.2 (2023), 107–28 
<https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.91>. 

53 T Subakti and others, ‘Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang 
Perselisihan Hasil Pemilu Yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu’, As-Shahifah: 
Journal of …, 3.2 (2023), 138–47. 
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Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan UU yang melanggar hak-

hak asasi manusia. Pergeseran fungsi ini juga meningkatkan akuntabilitas dan 

tranparansi pemerintah. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam 

menyusun UU karena UU tersebut dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, 

sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk mengajukan 

permohonan pengujian UU dan terlibat dalam proses penegakan konstitusi.54 

Terjadinya pergeseran fungsi MK dari negative legislature ke positive 

legislature  akan memberikan MK kewenangan yang lebih luas dalam 

memastikan UU yang dibuat oleh badan legislatif sesuai dengan UUD 1945. 

Pengembangan sistem pengujian UU membuat lebih banyak permohonan 

pengujian UU ke MK, sebelumnya, permohonan pengujian terbatas pada 

instansi atau pihak tertentu, tetapi saat ini berbagai pihak berdatangan untuk 

mengajukan pengujian UU ke MK. Ini akan meningkatkan aksesibilitas dan 

partisipasi masyarakat dalam proses konstitusional. 

Saat ini, Pemerintah dan lembaga legislatif harus lebih berhati-hati 

dalam perumusan dan mengsahkan UU yang dibuatnya, karena hasil dari UU 

yang dibuat oleh legislatif akan dapat diuji di MK jika UU tersebut 

bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian UU kini sangat 

mudah di akses, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan 

konstitusi di negri ini. Ikut serta masyarakat dalam penegakan konstitusi ini, 

akan memperkuat demokrasi dengan memastikan suara rakyat terdengar 

dalam pembuatan UU dalam lembaga legislatif. 

Perbandingan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi 

Indonesia sebelum dan setelah pergeseran fungsi dari negatif ke positif 

legislatif menunjukkan perubahan yang signifikan dalam cara Mahkamah 

 

54 Usman Wantu, Fence & Rasyid, ‘Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945’, 
Jurnal Majelis, 08.September (2020), 33–60. 
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Konstitusi memengaruhi legislasi dan praktik konstitusional di negara 

tersebut. Sebelum pergeseran, fungsi Mahkamah Konstitusi secara tradisional 

bersifat negatif, yaitu Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga 

konstitusi dengan fokus pada penolakan atau pembatalan undang-undang 

yang bertentangan dengan Konstitusi 1945. Dalam kapasitas ini, Mahkamah 

Konstitusi bertindak reaktif terhadap undang-undang yang telah disahkan, 

mereka hanya mengujinya ketika ada gugatan dan memastikan. 

Pendekatan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penilai 

akhir keabsahan hukum, dengan keputusan yang umumnya tidak 

menciptakan hukum baru tetapi hanya membatalkan hukum yang ada atau 

mengkonfirmasi keabsahannya. Dengan kata lain, MK tidak terlibat dalam 

proses pembuatan hukum tetapi hanya mengoreksi atau menghapus norma 

hukum yang dianggap inkonstitusional. 

Setelah pergeseran ke fungsi legislatif positif, Mahkamah Konstitusi 

mulai mengambil peran yang lebih aktif dan proaktif dalam pembentukan 

norma hukum. Dalam beberapa kasus, seperti keputusan tentang batas usia 

calon Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa konstitusionalitas 

undang-undang, tetapi juga membangun dan mengubah hukum dengan 

menetapkan aturan baru. Presiden dan wakil presiden Ini menunjukkan peran 

Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat hukum, yang memungkinkan 

pengadilan untuk tidak hanya menilai tetapi juga memandu dan 

mempengaruhi arah kebijakan legislatif. 

Perubahan ini membawa Mahkamah Konstitusi ke dalam wilayah yang 

sebelumnya merupakan prerogatif legislatif, mengubah dinamika kekuasaan 

antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengadilan, melalui peran 

legislatif positifnya, kini memiliki potensi untuk mempengaruhi secara 
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langsung pembuatan kebijakan publik dan norma hukum, yang sebelumnya 

dianggap sebagai wilayah eksklusif badan legislatif yang dipilih. 

Sebaliknya, pergeseran fungsi ini dapat menyebabkan konsekuensi 

negatif. Misalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas yang lebih besar 

untuk menguji undang-undang (UU) daripada lembaga negara lainnya, seperti 

Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dapat 

menyebabkan konflik di antara lembaga negara, terutama jika Mahkamah 

Konstitusi membatalkan UU yang disahkan oleh DPR atau MA.55 

Beberapa pihak juga khawatir bahwa Mahkamah Konstitusi akan 

terlalu aktif dalam menafsirkan konstitusi dan membuat putusan yang tidak 

sesuai dengan kehendak rakyat. Kekhawatiran ini dikenal sebagai "judicial 

activism". Sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi telah menerima banyak 

permohonan pengujian UU. Hal ini menyebabkan beban kerja Mahkamah 

Konstitusi yang semakin berat. Mahkamah Konstitusi harus bekerja keras 

untuk menyelesaikan semua permohonan dengan adil dan tepat waktu. Dan 

seperti halnya lembaga negara lainnya, Mahkamah Konstitusi juga tidak luput 

dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Jika hakim Mahkamah Konstitusi 

tidak bersikap independen dan objektif saat memutuskan perkara, hal ini 

dapat terjadi.56 

Ketidakpastian hukum dapat muncul sebagai akibat dari keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU. Ini karena keputusan yang 

dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bersifat terakhir dan mengikat sejak 

 

55 Aini Shalihah and Ernawati Huroiroh, ‘Kompleksitas Penyelesaian Sengketa 
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi’, JAPHTN-HAN, 1.1 
(2022), 18–34 <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6>. 

56 Rahayu Prasetianingsih, ‘JUDICIAL ACTIVISM IN INDONESIA’, PETITA: JURNAL 
KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 5.2 (2020), 160–77 
<https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>. 



57 

  

 

 

diputuskan. Uji materi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pengesahan Perjanjian 

Lingkup ASEAN tentang Hak Asasi Manusia adalah salah satu contoh kasus 

yang menunjukkan kemungkinan konflik antar lembaga negara. Dalam kasus 

ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dari UU tersebut 

karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. DPR menentang 

keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena dianggap melampaui 

kewenangannya.57 

F. Dampak Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi 

Konsep Pemisahan Kekuasaan 

Konsep pemisahan kekuasaan (trias politica) merupakan prinsip 

fundamental dalam teori dan praktik pemerintahan modern. Konsep ini, yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu. Masing-masing cabang 

memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, dan tujuan mereka adalah untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, peran Mahkamah 

Konstitusi (MK) dapat berubah dalam beberapa situasi, terutama ketika MK 

berfungsi sebagai "Positive legislature" atau legislator positif. Dalam situasi ini, 

MK tidak hanya menguji apakah undang-undang itu konstitusional, tetapi juga 

membuat standar hukum baru yang seharusnya berada dibawah jurisdiksi 

legislatif. Konsep pemisahan kekuasaan, yang merupakan dasar sistem 

demokrasi, dapat diancam oleh pergeseran fungsi ini.58 

Positive legislature merujuk pada tindakan pengadilan atau mahkamah 

yang tidak dianggap melanggar konstitusi tetapi juga menetapkan ketentuan 

 

57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PU-XII/2009. 

58 Hidayatullah Hidayatullah, Yudhi Lestanata, and Darmansyah Darmansyah, 
“Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 
Dan Perselisihan,” Jurnal Ilmiah Mandala Education 8, no. 1 (2022): 1019–26, 
https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2839. 
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baru. Dalam teori hukum, hal ini menimbulkan dilema serius karena 

Mahkamah Konstitusi mengambil peran yang seharusnya diemban oleh badan 

legislatif. Menurut prinsip pemisahan kekuasaan, badan legislatif memiliki 

kewenangan untuk membuat undang-undang, sedangkan badan yudikatif 

berperan dalam menafsirkan dan menguji undang-undang tersebut.59 

Dalam praktik, pergeseran ini mengarah pada sebuah dinamika di 

mana MK tidak hanya menilai keabsahan suatu undang-undang dalam konteks 

konstitusional, tetapi juga secara aktif membentuk parameter hukum yang 

memengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini bisa dianggap menguntungkan 

dalam hal responsivitas Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan sosial dan 

kebutuhan hukum baru, tetapi juga menimbulkan risiko kekuasaan yudikatif 

yang berlebihan. Mahkamah Konstitusi, dengan kapasitas legislatifnya, dapat 

secara teoretis keputusan legislatif dengan penafsiran konstitusional yang 

lebih luas dan mendalam, yang mungkin tidak selalu mencerminkan kehendak 

atau pilihan politik yang dibuat oleh wakil rakyat. 

Selain itu, pergeseran ke fungsi legislatif positif oleh MK menimbulkan 

pertanyaan tentang legitimasi demokratis. Legislatif, sebagai lembaga yang 

dipilih langsung oleh rakyat, memiliki mandat demokratis untuk membuat 

hukum. Sebaliknya, anggota MK, yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, 

mendapatkan kewenangan legislatif bisa dilihat sebagai pergerakan 

kekuasaan dari yang dipilih langsung ke yang tidak, sehingga 

mempertanyakan representasi demokratis dalam pembuatan kebijakan. 

Dalam berbagai putusan, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan 

kecenderungan untuk bertindak sebagai positive legislature. Sebagai contoh, 

 

59 Belly Isnaeni, ‘Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan 
Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen’, Jurnal Magister Ilmu Hukum, 6.2 (2021), 78 
<https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>. 
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dalam putusan tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak tidak hanya menghapus 

pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga 

memberikan garis besar terperinci tentang bagaimana undang-undang 

tersebut seharusnya. Tindakan ini sering kali dianggap sebagai bentuk 

legislasi dari kursi pengadilan (judicial legislation), yang dapat mengaburkan 

batas antara fungsi legislatif dan yudikatif. 

Beberapa studi ilmiah telah mengeksplorasi dampak dari fenomena ini. 

Menurut analisis yang dilakukan oleh Yuliana, tindakan Mahkamah Konstitusi 

sebagai positive legislature dapat melemahkan otoritas dan legitimasi badan 

legislatif. Ketika Mahkamah Konstitusi mengambil alih fungsi legislatif, hal ini 

dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik antar lembaga negara. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan norma-norma hukum 

baru tanpa melalui proses legislasi yang demokratis juga dapat menimbulkan 

masalah legitimasikarena undang-undang tidak dibuat melalui proses 

representasi yang sah.60 

Fungsi utama dari badan legislatif adalah untuk menciptakan hukum 

melalui proses yang melibatkan partisipasi dan representasi rakyat. Ketika 

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai positive legislature, fungsi ini dapat 

tergerus. Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya hanya menguji 

konstitusionalitas, kini mengambil peran aktif dalam pembentukan hukum. 

Hal ini tidak hanya mengurangi peran legislatif, tetapi juga dapat 

menyebabkan badan legislatif kehilangan otoritasnya dalam menetapkan 

kebijakan publik. Dalam konteks ini, peran representatif badan legislatif 

 

60 Adelia Yuliana, ‘Peran Dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi Dan Pemerintah 
Dalam Mewujudkan Praktik Good Governance Di Indonesia The Role and Potential Synergy 
of the Constitutional Court and the Government in Realizing Good Governance Practices in 
Indonesia Indonesia ’, 2014, 14–30. 
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menjadi terpinggirkankarena keputusan hukum penting dibuat oleh lembaga 

yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.61 

Dalam konteks pemisahan kekuasaan, hal ini menimbulkan 

ketidakseimbangan. Badan legislatif, yang seharusnya menjadi penentu utama 

dalam pembuatan undang-undang, kini harus berbagi peran dengan 

Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki mandat representatif yang sama. 

Selain itu, Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan keputusan akhir 

dan mengikat, juga membatasi kemampuan badan legislatif untuk mengubah 

atau menyesuaikan undang-undang yang sudah ada. Dengan demikian, 

Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dapat mengganggu 

keseimbangan kekuasaan yang seharusnya ada dalam sistem trias politica. 

Stabilitas hukum juga menjadi elemen penting dalam sistem hukum 

yang sehat. Ketika Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai positive 

legislature, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Keputusan MK 

yang menetapkan norma hukum baru sering kali tidak didukung oleh proses 

legislasi yang transparan dan partisipatif, yang dapat menimbulkan 

kebingungan di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Selain itu, 

keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat legislasi sering kali tidak 

memiliki panduan yang jelas mengenai implementasinya, sehingga menambah 

ketidakpastian. 

Dampak dari pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai 

positive legislature juga merambah ke ranah politik dan sosial. Pertama, hal 

ini dapat menciptakan ketegangan antara lembaga negara. Badan legislatif dan 

eksekutif mungkin merasa bahwa wewenangnya telah diambil alih oleh 

 

61 Kosariza Kosariza, Netty Netty, and Meri Yarni, ‘Analisis Penyelesaian Sengketa 
Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4.2 
(2020), 547–56 <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11001>. 
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Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengarah pada konflik antar lembaga. 

Ketegangan semacam ini dapat mengganggu kerja sama antar lembaga negara 

yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. 

Ketika Mahkamah Konstitusi mengambil peran yang lebih aktif dalam 

menetapkan hukum, ini dapat diinterpretasikan oleh legislatif sebagai intrusi 

ke dalam wilayah yang secara konstitusional menjadi domain mereka. Hal ini 

bisa menimbulkan pertentangan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan 

akhir dalam menentukan dan menafsirkan hukum. Legislatif, sebagai lembaga 

yang dipilih oleh rakyat, mungkin merasa bahwa keputusan Mahkamah 

Konstitusi yang bersifat legislatif mengurangi atau bahkan mengabaikan 

keputusan yang dibuat melalui proses demokratis, sehingga mengurangi 

legitimasi dan efektivitas mereka sebagai wakil rakyat. 

Selain itu, eksekutif juga bisa merasakan dampak dari keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang semakin aktif ini. Pemerintah yang dipimpin oleh 

eksekutif seringkali mengandalkan kepastian hukum dan stabilitas legislatif 

untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Ketidakpastian hukum 

yang dihasilkan dari perubahan atau pembatalan undang-undang oleh MK 

dapat menghambat atau mengubah arah kebijakan pemerintah, yang bisa 

mengakibatkan ketidakselarasan antara kebijakan yang direncanakan oleh 

eksekutif dan keputusan Mahkamah Konstitusi.
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BAB IV 

PANDANGAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERGESERAN 

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-

UNDANG 

A. Analisis Terhadap Keselarasan atau Ketidaksesuaian Dengan Prinsip-

prinsip Islam 

Dalam hal hukum dan agama, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

nomor 90/PPU-XXI/2023, yang menurunkan batas usia calon wakil presiden 

(cawapres) dengan prinsip-prinsip Islam, memerlukan perhatian khusus. 

Dalam konteks ini, para ahli telah melakukan penelitian yang beragam untuk 

mengkaji implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kerangka 

prinsip-prinsip Islam. Saifullah dkk.  menyoroti bahwa keputusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut telah memicu beragam pandangan dari kalangan ulama 

dan cendekiawan Islam. Mereka menekankan bahwa prinsip-prinsip Islam 

menegaskan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umum 

dalam setiap keputusan politik. Dari sudut pandang ini, penurunan batas usia 

cawapres yang diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan 

pertanyaan mengenai kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. 

Sebagai dasar utama dalam Islam, prinsip keadilan memegang peran 

sentral dalam menentukan legalitas suatu kebijakan atau putusan. Dalam Q.S. 

An-Nisa/4: 58, Allah meminta kita untuk menjaga keadilan, bahkan jika itu 

berarti melawan orang yang kita sayangi atau keluarga kita sendiri. Hal ini 

menegaskan bahwa keadilan harus menjadi pijakan utama dalam segala aspek 
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kehidupan, termasuk dalam konteks politik dan pemerintahan.1 Namun 

demikian, penurunan batas usia cawapres yang diatur oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan apakah keputusan tersebut 

benar-benar memenuhi standar keadilan yang diamanatkan oleh Islam. 

Sebagian kalangan mengkritik bahwa penurunan batas usia tersebut dapat 

menimbulkan ketidaksetaraan dan mengabaikan aspek kualifikasi serta 

pengalaman yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan 

pemimpin, sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Pendapat ini diperkuat oleh 

pendapat dari Dalam buku "Maqasid Al-Shariah ", Jasser Auda menyatakan 

bahwa Islam menekankan kesetaraan dan penegakan keadilan tanpa 

memandang usia atau status sosial seseorang..2 

Selain dari perspektif keadilan, prinsip kemaslahatan umum atau 

maslahah juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi keputusan 

politik dalam Islam. Konsep maslahah menekankan bahwa kebijakan atau 

keputusan yang diambil harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Namun, penurunan batas usia cawapres yang 

diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan apakah 

keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan umum 

ataukah lebih bersifat selektif untuk kepentingan politik tertentu. Konsep 

kemaslahatan umum dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, termasuk kestabilan politik, keadilan sosial, dan kesejahteraan 

umum. Dari sudut pandang ini, penurunan batas usia cawapres yang mungkin 

partisipasi politik, perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa 

 

1 QS. An-Nisa (4): 58 

2 J Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach 
(International Institute of Islamic Thought, 2008). 
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keputusan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang signifikan bagi 

masyarakat secara keseluruhan.3 

Selain itu, prinsip-prinsip moral dan etika juga memainkan peran 

penting dalam Islam dalam menilai suatu keputusan atau kebijakan politik. 

Meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Islam mengenai batas usia untuk 

menjadi seorang pemimpin, prinsip-prinsip moral seperti kearifan dan 

kedewasaan dipandang sebagai kualitas yang penting dalam memimpin. 

Seorang pemimpin yang diakui dalam Islam adalah mereka yang memiliki 

integritas moral, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen untuk melayani 

kepentingan umum. Oleh karena itu, penurunan batas usia cawapres perlu 

dievaluasi dari perspektif moral dan etika Islam, untuk memastikan bahwa 

calon pemimpin yang dipilih memenuhi standar moral yang ditetapkan oleh 

agama. 

Dari sudut pandang konstitusi dan hukum positif, penurunan batas usia 

cawapres yang diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi juga memunculkan 

berbagai pertanyaan tentang kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan 

konstitusi dan apakah telah mempertimbangkan berbagai implikasi hukum 

yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Di Indonesia, Mahkamah 

Konstitusi merupakan lembaga tertinggi dalam sistem tersebut. Merupakan 

lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa undang-

undang yang bertentangan dengan konstitusi dan memastikan bahwa setiap 

kebijakan atau keputusan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi. 

Namun demikian, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan terhadap keputusan 

MK nomor 90/PPU-XXI/2023 untuk memastikan bahwa proses 

 

3 Suci Ramadhan, ‘ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF 
ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF INDONESIA’, ADHKI: Journal of 
Islamic Family Law, 2.1 (2020), 63–76 <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>. 
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perumusannya telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan 

konstitusi.4 

Dalam hal politik, penurunan batas usia cawapres yang ditetapkan oleh 

Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat berdampak besar terhadap proses 

demokrasi dan dinamika politik suatu negara. Oleh karena itu, menilai 

keputusan tersebut juga harus mempertimbangkan konsekuensi politiknya, 

termasuk bagaimana kekuasaan dan representasi politik dapat berubah. 

Dalam buku yang berjudul "The Many Faces of Political Islam: Religion and 

Politics in Muslim Societies", yang disunting oleh Ayoob dan Lussier (2010), 

yang menguraikan bahwa keputusan politik dalam konteks negara-negara 

Muslim seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan perjuangan 

kekuasaan yang kompleks. Oleh karena itu, penurunan batas usia cawapres 

perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan implikasi politik jangka 

panjangnya terhadap stabilitas politik dan pembangunan negara.5 

 

B. Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah 

Peran Mahkamah Konstitusi, menurut Siyasah Syar'iyyah, adalah 

menegakkan keadilan dan legalitas sesuai dengan prinsip Islam yang 

dituangkan dalam Alquran dan Sunnah. Hal ini seharusnya terlihat pada refren 

58 Surat An-Nisa, yang mana dikatakan, “Sesungguhnya Allah memerintahkan 

untuk berlaku adil, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, dan menafkahi 

 

4 Moch. Ichsan and Anang Dony Irawan, ‘KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023’, Gorontalo Law Review, 7.1 
(2024), 126–36. 

5 M Ayoob, The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim 
World (NUS Press, 2008). 
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anggota keluarganya.” Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berwenang 

menguji kebijakan dan undang-undang pemerintah untuk menentukan 

apakah kebijakan dan undang-undang tersebut melanggar penekanan Islam 

terhadap keadilan dan kemaslahatan umum atau tidak. Imam Syafi’i yang 

berpendapat bahwa hukum Islam harus ditaati dalam menegakkan hukum. 

Selain menjaga keadilan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran 

dalam menjaga konsistensi hukum dan konstitusi dengan prinsip-prinsip 

Islam. Ini berarti lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, dalam 

konteks negara Islam, diharapkan untuk menegakkan dan menjaga prinsip-

prinsip syariah dalam segala keputusan dan pengujian undang-undang. 

Namun, Indonesia bukan negara Islam; ia adalah negara demokrasi yang 

berdasarkan Pancasila, yang mana tidak ada satu agama pun yang dominan 

dalam pembentukan hukum negara. siyasah syar’iyyah dapat 

diinterpretasikan dalam dua cara dalam konteks negara non-Islam seperti 

Indonesia. Pertama, penerapan langsung dari hukum Islam dapat dilihat 

sebagai tidak sesuai, mengingat dasar negara dan kepluralannya. Kedua, 

prinsip-prinsip umum keadilan, kesejahteraan, dan moralitas yang dianjurkan 

oleh Islam dapat diintegrasikan dalam penerapan hukum dan keadilan tanpa 

harus secara eksplisit berlabel syariah. Ini berarti MK bisa memperhatikan 

prinsip-prinsip keadilan yang universal yang juga diajarkan dalam Islam, 

seperti keadilan, kebenaran, dan pemerataan tanpa diskriminasi.6 

Mahkamah Konstitusi keputusan pemerintah untuk memastikan 

bahwa mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang 

diakui oleh Konstitusi. Misalnya, jika suatu kebijakan atau undang-undang 

dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Mahkamah Konstitusi 

 

6 Syaflin. 
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dapat membatalkannya atau mengambil tindakan korektif untuk memastikan 

bahwa mereka sesuai dengan Islam. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi 

bertindak seperti yang ditunjukkan di atas.7 

Selain menjaga keadilan dan konsistensi hukum, Mahkamah Konstitusi 

juga memiliki peran dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam 

masyarakat. Dalam Islam, hak asasi manusia diakui sebagai bagian integral 

dari ajaran agama, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk 

menjamin bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi oleh negara. Sebagai 

contoh, berdasarkan orang tanpa memandang latar belakang atau 

kepercayaan mereka, Mahkamah Konstitusi dapat diharapkan untuk 

melindungi hak-hak minoritas agama atau etnis dari penindasan atau 

diskriminasi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting 

dalam menjaga keadilan sosial di masyarakat Islam.8 

Namun demikian, dalam mengemban peran dan kewenangannya, 

Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan dilema 

yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa 

keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip Islam tanpa 

menimbulkan konflik atau konflik dengan otoritas politik atau lembaga negara 

lainnya. Konflik antara otoritas politik dan kehendak rakyat dengan keputusan 

Mahkamah Konstitusi dapat mengancam stabilitas politik dan proses 

demokrasi dalam suatu negara. Oleh karena itu, MK perlu menjaga 

 

7 Khamami Zada, ‘Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: 
An Aceh Experience’, Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23.1 (2023), 1–
18 <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>. 

8 Ahmad Yani and Megawati Barthos, ‘Transforming Islamic Law in Indonesia from a 
Legal Political Perspective’, Al-Ahkam, 30.2 (2020), 159–78 
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6333>. 



68 

  

 

 

keseimbangan antara menjaga prinsip-prinsip Islam dan menjaga stabilitas 

politik yang diperlukan untuk keberlanjutan pemerintahan yang efektif.9 

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang adil yang didasarkan 

pada ajaran Islam, perspektif Siyasah Syar'iyyah harus dipahami. Meskipun 

MK tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber Islam klasik, 

prinsip-prinsip hukum Islam memberikan landasan yang kuat bagi 

eksistensinya dan memberikan pedoman yang berharga untuk menjalankan 

fungsi-fungsinya dalam dunia kontemporer.  

 

9 T Ismail and others, ‘Analytical Comparative Study of Application of Islamic Law in 
Indonesia and Malaysia’, Palarch’s Journal of …, 18.9 (2021), 548–60. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

menimbulkan kontroversi konstitusionalitas karena melenceng 

dari prinsip-prinsip dasar hukum konstitusi yang berlaku. 

Keputusan ini mengabaikan batasan dan ruang lingkup yang telah 

ditetapkan oleh UUD 1945, serta menyimpang dari metode 

pemahaman konstitusional yang diakui. Akibatnya, putusan 

tersebut dapat dipandang sebagai sebuah tindakan yang tidak 

sepenuhnya menghormati kedaulatan hukum, menimbulkan 

ketidakpastian hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap integritas Mahkamah Konstitusi. 

2. Pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-

undang telah mengarah pada dampak yang signifikan dan negatif 

terhadap struktur hukum dan tatanan konstitusional. Fungsi yang 

seharusnya menjadi penjaga konstitusi, kini berubah menjadi 

arena politisasi hukum, yang mengikis prinsip objektivitas dan 

independensi. Pergeseran ini menyebabkan gangguan stabilitas 

bernegara dalam lembaga-lembaga negara, dan penurunan 

kepercayaan publik dan mengancam integritas serta efektivitas 

lembaga peradilan dalam menjaga dan menegakkan 

konstitusionalitas undang-undang. 

3. Dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, pergeseran fungsi Mahkamah 

Konstitusi dalam pengujian undang-undang dinilai bertentangan 
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dengan prinsip-prinsip syariah. Pergeseran ini memperlihatkan 

penurunan dalam penerapan keadilan yang sejalan dengan nilai-

nilai Islam, serta menyimpang dari tujuan utama hukum Islam 

yaitu menegakkan keadilan dan mencegah ketidakadilan. Hal ini 

mempengaruhi legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata 

masyarakat Muslim, karena lembaga ini dianggap tidak lagi 

memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang universal dan inklusif 

sesuai dengan ajaran Islam. 

B. Implikasi Penelitian 

Kajian ini  menyoroti adanya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi 

dalam menguji undang-undang, di mana Mahkamah Konstitusi tidak boleh 

mengubah atau menambah norma baru karena memiliki batasan kewenangan 

dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang tanpa mengganggu 

kewenangan lembaga lain, untuk menjaga keseimbangan lembaga negara. 

Keputusan ini mendorong partisipasi yang lebih besar dari badan hukum 

dalam pembuatan dan modifikasi undang-undang serta memastikan bahwa 

undang-undang diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

melalui proses peninjauan hukum yang demokratis. Kajian ini menunjuk pada 

penguatan sistem hukum yang komprehensif, transparan, dan mencerminkan 

kehendak masyarakat melalui debat publik, komunikasi dan debat hukum 

umum, guna mencapai hukum yang timbul dari kebutuhan masyarakat dan 

mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. . Keadilan, penguatan asas hukum 

dan supremasi hukum di Indonesia. 
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