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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto yang digantikan oleh wakil 

Presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan yang berarti 

pada sistem politik di Indonesia. Di tingkat makro, perubahan itu terlihat dari 

adanya transformasi sistem politik Indonesia, dari yang sebelumnya bercorak 

otoriter ke arah yang lebih demokratis. 
1
 Paling tidak pintu menuju proses 

demokratisasi sejak saat itu menjadi terbuka lebih lebar. Kecenderungan itu 

terlihat dari adanya perubahan relasi antara pemerintahan pusat dengan 

pemerintah daerah, dari yang bercorak sentralistis kecorak yang lebih 

terdesentralisasi, juga perubahan-perubahan kerangka kelembagaan lainnya, 

seperti adanya sistem multipartai, pelaksanaan pemilu yang relatif lebih 

demokratis, adanya pers yang bebas, dan upaya menjadikan birokrasi dan militer 

sebagai kekuatan professional tetapi netral secara politik. Transfer kekuasaan itu, 

dengan demikian memiliki perbedaan yang mencolok kalau dibandingkan dengan 

transfer kekuasaan antara Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto seusai 

terjadinya peristiwa 30 September 1965. 
 

Sistem perekrutan dan komunikasi politik pada masa orba dengan 

reformasi terdapat perbedaan yang signifikan.Rekrutmen politik pada masa orde 

baru cenderung dilakukan sistem tertutup. Perekrutan anggota DPR didominasi 

oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak mengetahui siapa yang akan ada di 

lembaga legislatif karena anggota yang menempati kursi DPR di pilih oleh 

anggota partai politik itu sendiri. Sedangkan pada masa awal reformasi hingga 

tahun 2004 sebelum pemilu di adakan, rekruitmen politik berjalan sama seperti 

saat orde baru, namun setelah pemilu 2004 presiden tidak di pilih oleh anggota 

MPR namun dipilih oleh rakyat secara langsung dan untuk perekrutan anggota 

lembaga legislatif (DPR, DPD & DPRD) juga dipilih oleh rakyat secara langsung. 
 
 
 
 

1 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru),
  

(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 1 
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Untuk komunikasi politik pada masa orde baru berjalan satu arah karena 

di dalam pelaksanaannya DPR hanya mengikuti dan menyetujui keputusan dari 

pihak pemerintah atau lembaga eksekutif. Dan dalam kedudukannya pada masa 

orba lembaga legislative berada di bawah lembaga ekskutif sehinnga dalam 

pengambilan keputusan lembaga eksekutif cenderung otoriter. Sedangkan pada 

reformasi berjalan dua arah karena lembaga legislative dan eksekutif saling 

mendukung dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal kedudukannya pun sejajar 

dengan lembaga eksekutif sehingga lembaga eksekutif lebih berhati-hati dalam 

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan karena pada saat ini lembaga eksekutif 

dalam pelaksanaannya sudah di awasi oleh lembaga legislatif dan di tindaklanjuti 

oleh lembaga yudikatif. 
 

Fungsi legislasi DPR pada masa orde baru lebih cenderung menguatkan 

kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan menyetujui kebijakan 

pemerintah tersebut dari pada mengikuti aspirasi rakyat. Untuk fungsi pengawasan 

pada masa orde baru tidak berjalan karena anggota lembaga legislatif ditunjuk 

atau dipilih langsung oleh pemerintah.sehinggalembaga legislative tidak optimal 

dalam mengawasi aktifitas eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Dan untuk fungsi anggaran dalam prakteknya masih kurang berjalan 

dengan baik. Usulan anggaran yang diajukan pemerintah cenderung langsung 

disetujui oleh DPR karena DPR kurang dilengkapi oleh staf pendukung yang 

memadai dan DPR tidak memiliki kemampuan untuk menyiapkan konsep 

tandingan atau setidaknya bahan-bahan pembanding terhadap usulan yang 

diajukan oleh pemerintah. 
 

Sedangkan pada masa reformasi, fungsi legislasi cukup berjalan lancar. 

Hal tersebut terbukti dengan DPR dapat menyelesaikan dan menetapkan RUU 

serta menampung aspirasi masyarakat dalam pembuatan UU. Untuk fungsi 

pengawasan DPR melakukan fungsi pengawasannya dengan baik yaitu dengan 

melaksanakan hak-hak yang dimiliki DPR yaitu (interpelasi, penyelidikan, 

menyatakan pendapat serta hak sub-poena). Dan untuk fungsi anggaran DPR 

sudah melakukan perubahan pada struktur belanja Negara agar lebih efisien dan 

efektif dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Melalui perubahan format 
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atau struktur RAPBN Perubahan tersebut terutama pada sisi belanja negara yang 

sebelumnya didasarkan pada sektor dan sub sektor, selanjutnya diklasifikasikan 

berdasarkan organisasi, fungsi, sub fungsi serta jenis belanja. 
 

Maka dari pada masa transisi dari orde baru ke reformasi ketika itu, para 

penguasa baru itu berusaha mencari format ekonomi politik baru melalui dua 

agenda utama, yaitu stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Sebagaimana 

dicatat oleh Herbert Feith, dua agenda utama itu diwujudkan ke dalam pencarian 

lima bentuk ketertiban, yaitu „political order, social order, economic order, dan 

security order‟.
2
 Tetapi, arah dari pencarian format itu pada kenyataannya lebih 

terfokus pada bagaimana membangun sistem politik yang stabil dan bukan pada 

bagaimana membangun sistem politik yang lebih demokratis. Tidak 

mengherankan kalau Karl D. Jackson kemudian memandang bahwa pemerintahan 

Soeharto itu sebagai kelanjutan dari pemerintahan Soekarno yang bercorak 

otoriter sejak 1957, ketika terjadi kemorosotan demokrasi parlementer dan 

diberlakukannya UU darurat Militer dengan kata lain, transisi, melalui pergantian 

pemegang kekuasaan antara pemerintahan Soekarno ke Soeharto lebih pada 

pergantian dari corak otoriter yang satu ke corak otoriter yang lain.
3 

 
Terjadinya transfer kekuasaan pada 21 Mei 1998 memang terkesan 

mendadak dan tidak terencana. Krisis ekonomi yang tiba-tiba melilit kuat pada 

1997/1998 menjadi Negara Orde Baru yang sebelumnya sangat kuat akanekonomi 

dan politik berubah menjadi Negara yang rentan akan keduanya. Konsekuensinya 

kelas penguasa itu sangat rentan oleh perpecahan. Perpecahan itu ditandai dengan 

mundurnya 14 menteri dari kabinet pemerintahan Soeharto yang baru saja 

terbentuk dan keberanian Ketua DPR/MPR Harmoko untuk menyampaikan 

aspirasi kelompok prodemokrasi kepada presiden Soeharto agar bersedia 

memundurkan diri dari jabatannya. 
 

Gerakan reformasi pada tahun 1998 yang telah menghentikan 

pemerintahan Orde Baru melahirkan berbagai perubahan di bumi persada 

Indonesia. Kegelisahan dan keresahan segenap warga akan pemerintahan Orde 
  

2
Herbert Feith,  Soeharto‟s Search for a Political Format.( Indonesia:1968),  hal. 94 

3
Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru), 

hal. 3 
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Baru yang dinilai sebagai rezim yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme 

mengharuskan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada saat itu. 

Kesepakatan umum yang timbul ketika itu bahwa proses transisi menuju 

demokrasi harus dimulai dengan melakukan reformasi konstitusi. Dasar logika 

dari kesepakatan umum ini sederhana yakni bahwa krisis multidimensi yang sulit 

diatasi disebabkan oleh tampilnya pemerintahan yang tidak demokrastis atau 

otoriter, sedangkan otoriterisme itu sendiri dibangun melalui manipulasi tafsir dan 

implimentasi atas konstitusi yang memang membuka celah untuk dibelokkan. Atas 

dasar inilah ketika itu muncul semacam jargon bahwa tiada reformasi tanpa 

amandemen kostitusi. 
4
 Untuk mencegah berulangnya kecenderungan otoriter 

pemerintahan tersebut, maka sangat tepat untuk memperbaharui Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 guna mengukuhkan dan menjamin pelaksanaan demokrasi. 
 

Tuntutan untuk melakukan amandemen tersebut dirasa perlu mengingat 

kedudukannya sebagai norma dasar (staats fundamental norm) penyelenggaraan 

pemerintah. Sehingga apabila ingin melakukan pergantian pemerintahan 

(goverment reform) demi terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi, 

perlukiranya dilakukan perubahan terhadap aturan dasarnya. 
5
 Aturan dasar atau 

yang disebut dengan konstitusi ini, adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan 

dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun 

campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-

hukum”.
6 

 
Sebagai tindak lanjut atas desakan untuk melakukan amandemen 

terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 

berlandaskan pasal 37 UUD 1945 telah melakukan amandemen dengan cara 

adendum yaitu sebanyak empat kali. Amandemen pertama kali terjadi pada sidang 

Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, kemudian amandemen kedua 

berlangsung dalam sidang Tahunan MPR dari tanggal 7-18 Agustus 2000, 
 

 
4 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam 

Sistem Presidensial Indonesia. (Jakarta : Rajawali Press, 210), hal. xvii.
  

5 Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi, Bandung 
:Yrama Widya, 2007), hal. 1.

  

6 A.  Himmawan  Utomo,  “Konstitusi”,  Mata  Kuliah  Pengembangan  Kepribadian
  

Pendidikan Kewarganegaran. (Yogyakarta: Kanisius,  2007), hal 2. 
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amandemen ketiga berlangsung pada sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 

2001, dan amandemen keempat berlangsung pada sidang tahunan MPR dari 

tanggal 1-11 Agustus 2002.
7
 Perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali itu 

secara substansial telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara 

mendasar.
8
 Salah satu ciri yang menandai perubahan itu adalah diserahkannya 

kedaulatan itu kepada rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. 

Sebelum perubahan UUD 1945 disebutkan bahwa MPR masih memiliki 

wewenang didalam menjalankan kedaulatan rakyat. 
 

Kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari demokrasi. Menurut Prof. 

Miriam Budiardjo 
9
 Demokrasi adalah rakyat berkuasa atau goverment by the 

people. Demokrasi yang berasal dari kata Yunani demos berarti rakyat, 

kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Pandangan terhadap istilah demokrasi 

diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat. 
10

 Demokrasi atau paham 

kerakyatan kemudian diasumsikan sama dengan pemaknaan kedaulatan rakyat 

yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat 

dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi).
11 

 
Laurence Whitehead merangkum pergeseran transisi kearah konsolidasi 

tatkala sistem demokrasi yang terkonsolidasi dianggap sebagai cara untuk 

meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan 

main (rule of the game) demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya 

merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga 

politik tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila 

aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic 

society, the state dan civil society) mengedepankan tindakan demokratis sebagai 
 

 
7 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyawaratan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sesuai dengan urutan Bab, Pasal, 
dan Ayat, ( Jakarta :Sekretariat Jendral MPR RI, 2006), hal. 41.

  

8 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, 
(Bandung : Fokusmedia, 2007), hal. 9.

  

9 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta :Gramedia, 2008),  hal, 105.
  

10 Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat:Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan 
Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain. Cetakan I, Bandung : Nusamedia ,2007), 
hal. 5.

  

11 Ni‟matul Huda. 2006. Hukum Tata Negara Indonesiam, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006), hal. 245

 



7 
 
 
 

 

alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
12

 Begitu pula berlaku untuk legislatif 

yang merupakan wakil dari partai tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak 

jauh dari kepentingan partai. Maka dari itu lembaga legislatif harus maksimal 

dalam menjalankan tugas, tidak hanya mementingkan kepentingan partai. 
 

Adapun lembaga legislatif saat ini terdiri dari tiga lembaga yaitu MPR, 

DPR dan DPD. MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara melainkan setara 

dengan lembaga lainnya. MPR sebagai lembaga legislatif kini tidak lagi memiliki 

kewenangan super bahkan tidak dapat menjatuhkan atau mencabut mandat 

Presiden, karena Presiden bertanggung jawab kepada rakyat. MPR hanya terlihat 

eksis salah satunya pada saat pelantikan Presiden dan wakilnya. DPR sebagai 

lembaga legislatif di era Reformasi layaknya lembaga tinggi karena segala sesuatu 

yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baik berupa program, kebijakan, regulasi 

yang bersifat politis harus mendapat persetujuan DPR. 
 

DPD idealnya merupakan wakil daerah yang menjadi representasi daerah 

di Pusat. Namun pada perkembangannya, DPD tidak berfungsi dengan baik, 

karena menurut struktur dan pola kerja tiga lembaga negara (lembaga legislatif), 

DPD lah yang kedudukannya paling lemah, karena tidak memiliki fungsi strategis, 

melainkan sepertinya hanya sebagai peninjau dan pelengkap saja. Anggaran yang 

dikucurkan kepada DPD ditengarai banyak diselewengkan untuk kepentingan 

pribadi. Hal yang aneh mengenai kedudukan legislatif di era Reformasi adalah 

sistem pemerintahan Indonesia yang sangat dinamis. Sebuah sistem presidensial 

yang memiliki cita rasa parlementer. Hal ini karena pada beberapa kasus, 

parlemen atau DPR seringkali menempatkan dirinya seakan-akan dapat 

menghakimi dan mencabut mandat presiden dengan mosi tidak percayanya. Hal 

yang sama sekali tidak masuk akal di dalam sistem presidensial. Kewenangan 

yang melampaui batas inilah seringkali membuat hubungan pemerintah dengan 

parlemen tidak harmonis. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka 

penulis mengangkat judul skripsi, “Bagaimana Tinjauan Siyasah Syariyyah 
 

Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Dan Sesudah Reformasi”  

 
12 Laurence Whitehead, dikutip dar Siti Zuhro, Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, 

Sumatera Barat, Sulawesai Selatan, dan Bali, (Jakarta: The Habibie Center dan Tifa,2011), hal. 22
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B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dapat dirumuskan 

pokok masalah dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Terhadap Sistem Legislatif 

Sebelum Dan Sesudah ReformasiDengan submasalah sebagai berikut: 
 

1. Bagaimana Tinjauan siyasah syar‟iyyah terhadap Sistem Legislatif sebelum 

reformasi? 
 

2. Bagaimana Tinjauan siyasah syar‟iyyah terhadap Sistem Legislatif Sesudah 

Reformasi? 

 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu 

luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka 

penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka 

penulis membatasi permasalahan tentang “Bagaimana Tinjauan Siyasah 
 

Syariyyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Dan Sesudah Reformasi” 

sebagai berikut: 

 

a.  Fokus Penelitian : 
 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yakni terkait 
 

“Bagaimana Tinjauan Siyasah Syariyyah Terhadap Sistem Legislatif 
 

Sebelum Dan Sesudah Reformasi”. 
 

b. Deskripsi Fokus : 
 

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas dapat dideskripsikan bahwa 

mengacu pada sistem legislatif pada masa sebelum reformasi dan masa sesudah 

reformasi, yang mana sistem legislatif sendiri mempunyai struktur politik yang 

mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun Undang-Undang serta melakukan 

pengawasan atas implementasi Undang-Undang oleh lembaga eksekutif. Dalam 

sistem legislatif, yang pemilihannya pada masa sebelum reformasi dan sesudah 

reformasi terdapat perbedaan yang signifikan. Lembaga-lembaga legislatif 

Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda dan 
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berubah seiring berpindahnya kekuasaan dari masa pemerintahan yang lama ke 

pemerintahan yang baru. 

 
 

D. Pengertian Judul 

 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mendefinisikan 

dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian 

variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variable yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 
 

1. Siyasah Syariyyah 
 

Pemerintahan berdasarkan hukum Siyasah Syariyyah, kata tersebut merujuk 

kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam yang sudah ada sejak 

abad pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan 

dalam urusan politik. 
 

2. Sistem Legislatif 
 

Sistem legislatif dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung 

satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara yang menjadi 

salah satu elemen penting pada sebuah negara. 
 

3. Sebelum Reformasi 
 

Masa pemerintahan presiden Soekarno dan Soeharto. 
 

4. Sesudah Reformasi 
 

Masa transisi dari pemerintahan Soeharto ke Habibie sampai pada masa-masa 

pemerintahan berikutnya. 

 
 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
 

1. Siyasah Syariyah diartikan dengan “ketentuan kebijakan pengurusan masalah 

kenegaraan yang berdasarkan syariat”. Khallaf merumuskan Siyasah Syariyah 

dengan “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam ang 

menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari 

masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam 

dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat 

para ulama mujtahid”. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
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masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan 

dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, dan 

moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan 

Internasional.
13

 Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang 

merumuskan Siyasah Syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara. Mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa 

(semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya 

tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan 

baik oleh Alquran maupun Sunnah.
14 

 
2. Nawaz B. Mody dalam bukunya Indonesia Under Soeharto, mengatakan 

apabila konsensus tidak tercapai orde baru mengenalkan jalan aklamasi atau 

berdasar suara terbanyak (mencapai musyawarah untuk mencapai konsensus 

bersama jika tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara 

terbanyak). 
 

3. George Sorensen dalam bukunya Democracy and Democartization: Processes 

and Prospect in a Changing World dijelaskan bahwa Sesuai dengan teori 

bahwa proses demokratisasi akan melalui tahap prekondisi, proses transisi, 

sampai pada akhirnya menuju konsolidasimaka hal yang sama terjadi pada 

Indonesia dalam pemerintahan Soeharto. 
 

4. Eep Saefulloh Fatah dalam bukunya Zaman Kesempatan: Agenda-agenda 

Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru dijelaskan bahwa mulai dari tahun 

1990-an sampai puncaknya tahun 1997, Indonesia mengalami prekondisi 

demokrasi dimana krisis moneter melanda yang kemudian diikuti oleh krisis 

ekonomi 
 

5. Laurence Whitehead, dikutip dar Siti Zuhro dalam bukunya Model Demokrasi 

Lokal  menjelaskan  tentang  Laurence  Whitehead  merangkum  pergeseran 

transisi  kearah  konsolidasi  tatkala  sistem  demokrasi  yang  terkonsolidasi 

dianggap sebagai cara untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh 
 
 

13
 Wahbah az-Zuhaili, Uṣul Fiqh Kuliyat Da‟wah Al Islam (Jakarta: Radar Jaya Pratama,

  

1997), h. 15 . 
14

Abd al-Rahman Taj, Al-Siyasah al-Syar‟iyah wa al-Fiqh al-Islami (Mesir: mathba‟ah 
Dar al-Ta‟lif, 1993), h.10. 
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lapisan masyarakat pada aturan main (rule of the game) demokrasi. 

Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi 

pada level prosedural lembaga-lembaga politik tetapi juga pada level 

masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, 

negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state dan 

civil society) mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama 

untuk meraih kekuasaan. 
 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
 

1. Tujuan penelitian 
 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitain ini di bagi menjadi 2 (dua) 
 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
 

1. Untuk mengetahui Tinjauan siyasah syar‟iyyah terhadap Sistem Legislatif 

sebelum reformasi? 
 

2. Untuk  mengetahui  bagaimana  Tinjauan  siyasah  syar‟iyyah  terhadap 
 

Sistem Legislatif sesudah reformasi? 
 

 

2. Kegunaan Penelitian 
 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
 

a. Kegunaan teoretis 

 

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan sebagai bahan informasi yang bisa berguna bagi ilmu pengetahuan baik 

dibidang kajianSistem Legislatif Sebelum Dan Sesudah Reformasi. Sehingga 

dapat memberikan dorongan untuk mengakaji lebih kritis dan serius lagi 

mengenai berbagai permasalahan dalam dunia ketatanegaraan di indonesia. 

 

b. Kegunaan Praktis 
 

Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan dalam penelitian 

selanjutnya khusunya di bidang ketatanegaraan yang terkait dengan permasalahan 

yang diteliti dan sekaligus sebagai bahan perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada. 
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BAB II 
 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Siyasah Syariyyah 
 

Siyasah merupakan bentuk masdar dari " ساس  " artinya mengatur, 

mengurus, politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah. 
15

 Menurut Ibnu 

Manzhur siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah 

peraturan perundang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 

serta untuk mengatur berbagai hal.
16 

 
Secara sederhana Siyasah Sariyyah diartikan sebagai ketentuan 

kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf 

merumuskan Siyasah Syariyyah dengan: pengelolan masalah-masalah umum bagi 

pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya 

kemudharatan dari masyarakat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun 

tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.
17 

 
Secara etimologi Syiasah Syariyyah berasal dari kata Syara‟a yang berarti 

sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang 

bersifat syar‟i. secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan 

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar 

dari kerusakan.
18 

Pengertian siyasah syar‟iyah menurut para ulama yaitu : 
 

a. Khallaf merumuskan siyasah syar‟iyah dengan: Pengelolaan masalah-

masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya 

kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan 

tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip 

umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.
19

 
 
 

15 Ibn Manzhur,  Al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Ahadr, 1968), h. 108.
  

16 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4
  

17 Muhammad bin Idris Asy Syafi‟i, Ar Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Fikir, tt), hal 

20. No 48
  

18 A.Djazuli. Fiqh Siyasah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2003),
  

hal. 29 
19 Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syar‟iyah, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 15
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b. Abdurrahman taj yang merumuskan Siaysah Sayariyyah sebagai hukum-

hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan 

imat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- dasarnya yang 

universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun 

pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran dan Sunnah. 
 

c. Bahasa merumuskan bahwa siyasah syar‟iyah adalah pengaturan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara para 

fuqaha, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan siyasah syar‟iyah 

sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-

kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang 

tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil 

yang khusus untuk hal itu.
20

 
 

d. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) Siyasah Syariyah adalah suatu 

tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar 

dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu 

mengenai hal itu tidak ada. 
 

e. Muhammad Syarif menjelaskan pengertian Siyasah Syariyah adalah setiap 
 

perbuatan yang sesuai dengan maqasiduh as-syariah al-ammah.
21

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Siyasah Syariyah 
 

berhubungan dengan pengusuran dan pengaturan kehidupan manusia yang 

dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu amri) dengan bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, pengaturan tidak boleh 

bertentanagn dengan roh atau semangat Syariat Islam universal. 
 

Sumber-sumber pokok Siyasah Syariyah adalah Alquran dan Sunnah 

dalam menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur 

kehidupan bernegara. Jika tidak dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan 

pendapat para ahli, yurisprundensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, 

pengalaman dan warisan budaya.
22

 Karena Siyasah Syariyah mengajarkan pada 

semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia dan akhirat dengan 
  

20 Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syar‟iyah, h. 4.
  

21 Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam, (Beirut Dar Al-Ajil, 2007), h. 178.
  

22 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11.
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berpegangan dengan Al-quran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan 

lingkungannya sebagai sumber horizontal. 
 

Siyasah syar'iyah sangat erat hubunganya dengan fiqh. Fiqh diibaratkan 

dengan ilmu karena fiqh semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh 

tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh 

merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. 

Di dalam Bahasa Arab fiqh yang ditulis dengan fiqih berarti paham atau 

pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan 

menguraikan noma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan 

ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam 

kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha 

memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi 

Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang 

sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman 

tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut 

hukum fiqh.
23

 Tetapi Saifuddin al-Amidiy memberikan definisi fiqh yang berbeda 

dengan definisi di atas yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara‟ yang 

bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. 

Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau qath'iy. 
 

Definisi si atas dapat bahwa Fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah yang 

didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang berifat amaliyah Fru‟iyah 

tassili seorang mujtahid atau Fiqih yang digali dan ditemukan melalui penalaran 

istidlal seorang mujtahid atau Fiqih. 
 

Secara keilmuan siyasah syar‟iyah disebut juga dengan fiqh siyasah yaitu: 

ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam 

semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai 

peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk 
 
 
 
 
 

 
23

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam 
Di Indonesia, Cetakan Ke 19, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013). h. 48-50. 



16 
 
 
 

 

kemaslahatan umat Faqih. 
24

 Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
 

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, 

semangatajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun 

dalalahnya. 
 

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan 

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu 

bisa mendatangkan manfaat; dan menghindarkan\mudarat 
 

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 

kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa 

dilaksanakan.
25 

 

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 
 

Fiqh Siyasah di bagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, Siyasah syar'iyah 

dan etika agama. Kedua, Siyasah wadh'iyah yaitu hukum tatanegara yang 

dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses 

penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Letak perbedaannya 

terdapat pada tujuannya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat 

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya 

bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja. 

 
 

B. Pengertian Sistem Legislatif 

 

Kata sistem berarti susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling 

bergantung. 
26

 Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas 

berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini saling berkaitan yang tidak boleh 
 
 

 
24 Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, Fiqh Dan Pemikiran Politik, (Jakarta: 

Erlangga,2008), h. 10
  

25
 H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cetakan Ke 4, 

(Jakarta: Kencana, 2011) h. 28-29.
 

 
26

Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, hal. 181. 
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bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan 

untuk menyelesaikannya. 
 

Sistem merupakan kesatuan yang terorganisir dan kompleks, berupa 

perpaduan ha-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan dalam 

mengalirkan informasi secara mudah dalam mencapai tujuan. 
 

Pengertian sistem menurut Wikipedia adalah suatu kesatuan yang terdiri 

dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk mengalirkan 

informasi secara mudah, baik materi ataupun energi dalam mencapai 

tujuan.Berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma).
27 

 
Sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruh yang 

tediri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu 

rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.
28

 Di 

dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang 

tindih diantara bagian-bagian itu. 
 

Sehingga setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman 

dalam pembentukannya.Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari 

asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem ini menyeluruh dan 

berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam 

hubungan fungsional. Jadi, hukum adalah suatu sistem. Artinya, suatu sistem atau 

tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian 

yang berkaitan satu sama lain.
29 

 
Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau 

benturan antara bagian-bagian.Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau 

tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa 

asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. 
 

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang 

mendukungnya. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling 
 
 

 

27 https://id.wikipedia.org/wiki/sistem, 25 Agustus 2019, Pukul 19.03 WIB  
28 Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional.Bandung : 

Alumni, Hal. 15
  

29 R. Abdoel Djamali. 2009. Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, Hal. 67-68

 

https://id.wikipedia.org/wiki/sistem
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berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item 

penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu 

kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling 

berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai 

penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. 
 

Begitu juga dengan sistem legislatif haruslah tersusun dari sejumlah 

bagian-bagian yang dinamakan subsistem yang secara bersama-sama mewujudkan 

kesatuan yang utuh.Yang mana subsistem pada sistem legislative adalah sistem-

sistem yang dijalan oleh setiap lembaga legislative.Sistem legislatif bukan sekedar 

kumpulan lembaga legislatif, tetapi setiap lembaga itu harus saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara 

subsistem yang di dalamnya. 
 

Maka dari itu sistem legislatif dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang 

saling terhubung satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara 

yang menjadi salah satu elemen penting pada sebuah negara. 
 

Begitupun di Indonesia, sistem legislatif menjadi salah satu elemen penting 

yang dimiliki Indonesia untuk menggerakkan pemerintahannya. Legislatif sendiri 

di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yaitu MPR, DPD, dan DPR. MPR merupakan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berwenang menyusun atau mengubah 

Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden. 
 

DPR, yang terdiri dari 560 anggota, bertugas membentuk dan menyetujui 

undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi 

pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa 

kerja lima tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. 
 

DPD menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang memang 

berhubungan dengan daerah yang dimaksud, dengan demikian keberadaanya 

mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di 

Indonesia memilih empat calon anggota DPD (yang akan bekerja di 

pemerintahanan selama lima tahun) dari non-partai. Karena Indonesia memiliki 32 

provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang. 
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Ketiga lembaga ini mempunyai tugas serta wewenang yang berkaitan satu 

sama lain. Hubungan serta tugas dan wewenang inilah yang disebut sistem 

legislatif, yaitu bagaimana lembaga-lembaga ini menjalankan tugas dan 

wewenangnya demi berjalannya sebuah negara. 

 

C. Lembaga-lembaga Legislatif 
 

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 
 

Salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik 

Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). 

Sebelum perubahan UUD NRI 1945 pada awal era Reformasi (1999-2002), 

kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang 

sangat besar. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum 

perubahan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia di berada dalam satu tangan 

atau badan, yakni MPR. 
 

Sebelum reformasi Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

sebagaimana diatur dalam UUD 1945, MPR menempati kedudukan tertinggi. 

Kedudukannya mengatasi semua lembaga negara yang ada, seperti Presiden, DPR 

dan MA. Kedudukan tertinggi ini menempatkan dirinya sebagai Lembaga 

Tertinggi Negara sementara lembaga-lembaga negara lainnya yang ada, yaitu 

Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK menempati kedudukan di bawah MPR dan 

dimasukkan kategori sebagai Lembaga Tinggi Negara. Oleh karena kedudukan 

MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang mengatur kedudukan dan 

kewenangan Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang ada di bawahnya maka MPR 

dapat mengatur penyelenggaraan negara sesuai kehendak dirinya sendiri. 

Pengaturan semua lembaga negara tersebut dilakukan oleh MPR melalui 

perubahan dan penetapan UUD 1945 dan melalui berbagai ketetapan MPR yang 
 

menempati kedudukan tertinggi pula dalam hirarki peraturan perundang-undangan 

di Indonesia. Oleh karena menempati kedudukan tertinggi maka MPR tidak dapat 

diawasi dan dikontrol serta dikendalikan oleh lembaga negara 
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manapun dan oleh siapapun. Bahkan UUD sendiri tidak dapat mengontrol dan 

mengendalikan MPR karena MPRlah yang menentukan isi UUD serta sewaktu-

waktu MPR dapat melakukan perubahan terhadap UUD sesuai keinginan dan 

kehendaknya.
30 

 
Walaupun secara normatifkonstitusional MPR menempati kedudukan 

tertinggi dalam struktur lembaga-lembaga negara di Indonesia, namun dalam riil 

politik kenegaraan, selama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden 

Soeharto, peran MPR tidak sama persis dengan kedudukannya yang tertinggi 

tersebut. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto-lah yang mempunyai peranan 

paling menentukan, termasuk menentukan arah dan kebijakan serta keputusan 

yang akan diambil MPR. Hal ini dikarenakan UUD 1945 sendiri menentukan 

bahwa Presiden mempunyai kekuasaan yang dominan dan mempunyai kedudukan 

yang sangat kuat (executive heavy). Presidenlah yang sesungguhnya secara riil 

mengatur MPR melalui kebijakan-kebijakan politiknya, termasuk dalam hal ini 

siapa yang dapat diangkat menjadi Utusan Daerah dan Utusan Golongan, siapa-

siapa anggota MPR yang direncanakan untuk menjadi pimpinan MPR, dan materi-

materi apa yang akan diputuskan oleh MPR. Selain itu, anggota MPR yang berasal 

dari anggota DPR hanya dapat menjadi anggota DPR setelah sebelumnya lulus 

penelitian khusus (screening) yang dilakukan secara ketat oleh pemerintahan 

(dipraktikkan dalam masa Presiden Soeharto).
31 

 
MPR pada awal era Reformasi menyadari sepenuhnya bahwa “Sistem 

MPR” yang dianut selama masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto tidak sesuai 

dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan. Atas 

dasar itu MPR melakukan perubahan mendasar dengan “menurunkan” derajat 

kedudukan MPR menjadi lembaga negara yang sejajar dan sama kedudukannya 

dengan lembaga negara lainnya, yang berbeda hanya pada tugas dan 

wewenangnya. Seiring dengan itu, dalam perubahan konstitusi yang dilakukan 

MPR juga menempatkan UUD dalam posisi tertinggi menggantikan kedudukan 
 
 

 
30

 Ah. Mujib Rohmat, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 

Dalam Era Reformasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Mei 2016, Jakarta 
31

 Ibid
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MPR. UUD-lah yang mengatur, menentukan, membatasi, dan mengarahkan 

bagaimana kekuasaan negara dibagi kepada berbagai lembaga negara yang ada 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menjamin HAM dan pelaksanaan 

kedaulatan rakyat oleh rakyat sendiri, dan lain sebagainya. Dianutnya “Supremasi 

Konstitusi” dalam sistem ketatanegaraan kita sebagaimana dimuat dalam UUD 

1945 merupakan wujud dari dianutnya paham Konstitusionalisme dalam 

konstitusi kita dan di negara kita. Konstitusionalisme adalah paham yang 

menempatkan konstitusi pada kedudukan tertinggi dalam negara, dan menjadikan 

konstitusi sebagai pedoman pokok yang pertama dalam mengatur dan membatasi 

kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme yang kita anut 

berdasarkan pada hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
 

MPR termasuk kedalam lembaga legislatif yang menganut tugas dan 

wewenang lembaga legislatifnya.Anggota MPR tersebut tersusun dari anggota 

DPD dan DPR melalui pemilu. MPR memiliki juga masa jabatan selama lima 

tahun kedudukannya paling tinggi (sebelum UUD 1945 di amandemen). Namun 

MPR berubah menjadi lembaga negara dengan kedudukan sejajar (setelah UUD 

1945 di amandemen). 
 

Dibawah ini terdapat tugas dan wewenanglembaga legislaif (MPR) sesuai 

dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 yaitu: 
 

1. Melantik presiden dan wakil presiden. 
 

2. Menetapkan dan mengubah UUD (Undang-Undang Dasar) 
 

3. Menghentikan masa jabatan presidendan wakil presiden sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 
 

Selain tugas dan wewenang lembaga legislatif (MPR) diatas.MPR juga 

memiliki beberapa hak penting. Hak-hak MPR tersebut ialah hak imunitas 

mengajukan usulan dalam merubah pasal UUD, memilih dan dipilih, protokuler, 

membela diri, menentukan pilihan dan sikap mengambil, hak administratif dan 

keuangan.
32 

 

 
32 http://materi4belajar.blogspot.com/2018/11/tugas-dan-wewenang-

lembaga-legislatif.html?m=1, 23 Agustus 2019 Pukul 20.58 

http://materi4belajar.blogspot.com/2018/11/tugas-dan-wewenang-lembaga-legislatif.html?m=1
http://materi4belajar.blogspot.com/2018/11/tugas-dan-wewenang-lembaga-legislatif.html?m=1
http://materi4belajar.blogspot.com/2018/11/tugas-dan-wewenang-lembaga-legislatif.html?m=1
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Setelah terjadi perubahan UUD 1945, kewenangan MPR dikurangi secara 

signifikan. Kewenangan yang dicabut dari MPR antara lain memilih Presiden dan 

Wakil Presiden serta tidak lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan 

negara (termasuk di dalamnya GBHN). MPR tidak lagi berwenang memilih 

Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi logis dari dipilihnya sistem 

pemiliham Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam 

perubahan UUD 1945 (tercantum dalam Pasal 6A). Dianutnya sistem pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan langkah perubahan 

mendasar dalam sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya 

selalu dilakukan oleh MPR. Banyak kritik disampaikan ketika MPR yang hanya 

beranggotakan beberapa ratus orang tetapi memilih Presiden dan Wakil Presiden 

yang akan memimpin seluruh rakyat Indonesia selama lima tahun. 
 

MPR tetap diberi kewenangan melakukan pemakzulan terhadap Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Namun kewenangan ini telah 

diatur dan dibatasi dengan alasan konstitusional pemakzulan yang tercantum jelas 

dan tegas dalam UUD 1945 serta proses dan mekanisme yang melibatkan cabang 

kekuasaan yudikatif, yakni MK. Dengan adanya dua hal ini, MPR tidak dapat lagi 

melakukan pemakzulan atas dasar atau lebih besar alasan politiknya dibanding 

alasan hukum atau menggunakan alasan-alasan lain diluar alasan yang sudah 

ditetapkan UUD 1945. UUD 1945 melibatkan MK dalam proses pemakzulan 

dengan tujuan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan alasan politik yang 

mungkin digunakan DPR. Selain itu juga sekaligus menguji pendapat DPR 

dengan batu uji konstitusi (hukum) dalam upaya memakzulkan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. Proses pemakzulan melalui MK menunjukkan kuatnya paham 

konstitusionalisme dalam sistem penyelenggaraan negara kita sekaligus 

melaksanakan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.
33 

2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 
 

Kejatuhan Rezim Orde Baru pada tahun 1998 mengakibatkan perubahan 

yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Salah satu perubahan yang 

dilakukan adalah proses amandemen konstitusi terhadap struktur badan 
 
 

33
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perwakilan dengan kelahiran lembaga negara baru di dalam struktur badan 

perwakilan yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada 

dasarnya, DPD dibentuk sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan 

rakyat di daerah dengan basis wilayah provinsi. 
 

Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur tentang 

pendirian sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagai bagian dari 

lembaga perwakilan di Indonesia. Berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 

tersebut, seakan Indonesia mengadopsi struktur bikameral, dengan menjadikan 

DPR sebagai lembaga perwakilan yang berbasis nasional dan DPD sebagai 

lembaga perwakilan yang berbasis daerah provinsi. Selanjutnya, pemilihan umum 

pertama bagi anggota DPR dan DPD berdasarkan ketentuan tersebut dilakukan 

pada tahun 2004. Lembaga perwakilan di Indonesia berdasarkan Pemilu tahun 

2004 mendudukkan 550 orang anggota DPR dan 128 anggota DPD, sedangkan 

pada periode 2009- 2014 anggota DPR berjumlah 560 orang dan anggota DPR 

sebanyak 132 orang. 
 

DPD sebagai badan perwakilan dengan basis kewilayahan sebenarnya 

dapat memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh 

karena beberapa alasan. Pertama, DPD dapat menjalankan fungsi penyeimbang 

terhadap fungsi yang dijalankan oleh DPR (checks and balances system dalam 

badan perwakilan). Kedua, terkait dengan pola rekruitmen dimana anggota DPR 

mewakili kepentingan daerahnya, anggota DPD seharusnya tidak akan terjerat 

dengan kepentingan-kepentingan politik yang kemungkinan besar dapat terjadi 

pada anggota DPR karena DPD lebih terkonsentrasi untuk mengagregasikan dan 

mengartikulasikan kepentingan dearah yang diwakilinya. Keempat, legitimasi 

anggota DPD lebih kuat daripada anggota DPR karena dipilih dengan sistem 

distrik (anggota DPR dipilih dengan sistem proporsional), dengan mengandalkan 

kekuatan dan kemampuan individu yang dimilikinya.
34 

 
 
 
 

 
34 Firman Manan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem 

Pemerintahan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Cosmogov Vol. 1 No. 1. April 2015. 
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DPD termasuk ke dalam lembaga legislatif yang menganut tugas dan 

wewenang lembaga legislatifnya.DPD merupakan lembaga perwakilan daerah 

yang mewakili provinsinya dipilih melalui pemilu. Disetiap provinsi terdapat 

beberapa jumlah anggota DPD yang berbeda-beda. Namun DPD memiliki jumlah 

anggota paling banyak empat orang. Hal ini dikarenakan ketetapan jumlah 

anggota DPD keseluruhan tidak diperbolehkan untuk lebih dari 1/3 jumlah 

anggota DPR. DPD juga memiliki masa jabatan lima tahun. 
 

Dibawah ini terdapat tugas dan wewenang lembaga legislatif (DPD) yaitu 

sebagai berikut: 
 

1. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR terkait pemekaran 

dan pembentukan, keseimbangan keuangan pusat dan daerah, 

otonomidaerah, penggabungan daerah, hubungan daerah dengan pusat, 

serta mengelola sember daya ekonomi dan suber daya alam lainnya. 
 

2. Ikut berperan serta dalam menyusun undang-undang yang berhubungan 

dengan pemekaran dan pembentukan, keseimbangan keuangan pusat dan 

daerah, otonomi daerah, penggabungan daerah dengan pusat, serta 

mengelola sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya. 
 

3. Membantu mempertimbangkan keputusan DPR mengenai rancangan 

APBN, agama, undang-undang, pendidikan dan pajak. 
 

4. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undangyang berhubungan dengan 

pemekaran dan pembentukan, keseimbangan keuangan pusat dan daerah, 

otonomi daerah, penggabungan daerah, hubungan daerah dengan pusat, 

serta mengelola sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya.
35

 

 

Namun demikian, pada kenyataannya hingga saat ini DPD tidak terlihat 

menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

DPD belum memainkan peran yang signifikan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Fungsi lembaga perwakilan selama ini nampak lebih didominasi 

oleh DPR, sedangkan DPD terlihat tidak memperlihatkan kinerja yang signifikan 
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dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan. Sebagai ilustrasi, pada 

periode 2004-2009, DPD mengajukan 19 rancangan undangundang (RUU) 

melalui DPR, namun tidak satu pun dari RUU tersebut yang ditindaklanjuti DPR. 

 

Apabila melihat kewenangan yang dimiliki oleh DPD berdasarkan UUD 

1945, sesungguhnya tidak terlihat adanya kewenangan tersendiri yang dimiliki 

oleh DPD. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “DPD dapat 

mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan kekuasaan pusat dan daerah”. Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 

menyatakan “DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada 

DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama”.
36 

 

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPD tidak menjalankan fungsinya 

secara utuh. Hal ini terjadi karena DPD tidak ikut menjalankan fungsi legislasi 

sampai pada proses akhir, yaitu ketika RUU disetujui untuk menjadi UU. Dalam 

pembahasan RUU menjadi UU, DPD hanya ikut membahas dalam pembicaraan 

Tingkat I, sedangkan untuk pembicaraan Tingkat II, yang akan bermuara pada 

persetujuan RUU menjadi UU hanya melibatkan DPR dan Presiden. Berdasarkan 

hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi DPD sebagai bagian dari 

lembaga perwakilan sangat tidak signifikan. Fungsi legislasi sebenarnya 

didominasi oleh DPR, oleh karena DPR menjadi penentu akhir dalam 

menjalankan fungsi legislasi, sedangkan DPD hanyalah berperan pada awal 

dilakukannya fungsi legislasi oleh lembaga perwakilan. 
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Pola rekruitmen anggota DPD dilakukan dengan basis kewilayahan, 

dimana orang-orang yang terpilih menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi 

kepentingan daerah atau wilayah yang diwakilinya. Dengan demikian, DPD 

tentunya diharapkan menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dari 

daerah-daerah yang diwakilinya. Dalam rangka menjaring aspirasi dari konstituen, 

maka DPD berencana membangun kantor perwakilan DPD di setiap propinsi di 

Indonesia. Terlepas dari persoalan anggaran, pengadaan kantor perwakilan dapat 

menjadi salah satu alternatif solusi bagi DPD untuk melakukan komunikasi 

dengan konstituennya, termasuk melakukan fungsi artikulasi kepentingan rakyat 

di daerahnya masing-masing dengan menerima aspirasi dari rakyat. Selain itu, 

kantor perwakilan dapat menjadi salah satu sarana untuk mensosialisasikan 

keberadaan DPD di daerah. Harus diakui, hingga saat ini masih banyak rakyat 

yang belum mengetahui secara jelas apa fungsi yang dijalankan oleh DPD. 

 

Namun demikian, pembangunan gedung tersebut tentu juga harus 

mempertimbangkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sebagaimana 

difahami, dana yang digunakan merupakan dana publik. Dengan demikian, maka 

penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ketika kantor 

perwakilan tersebut pada akhirnya disetujui untuk dibangun, maka kantor 

perwakilan tersebut tentu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan 

rakyat, dalam hal ini konstituen dari para anggota DPD di daerahnya masing-

masing. 

 

Dalam hal fungsi deliberasi, Pasal 23F UUD 1945 menyatakan bahwa 

DPD memberikan pertimbangan (deliberasi) kepada DPR dalam rangka pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal tersebut menunjukkan bahwa 

sesungguhnya DPD menjalankan fungsi deliberasi dalam rangka pemilihan 

jabatan publik. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah sampai 

sejauhmana pertimbangan yang diberikan oleh DPD tersebut memiliki daya ikat 

terhadap fihak yang diberikan pertimbangan, yaitu DPR. Sebagai lembaga negara, 

kedudukan DPR dan DPD sebenarnya berada pada tingkatan yang sama, 

sebagaimana kedudukan lembaga negara yang lain. Namun demikian, pada 
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kenyataannya kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan DPD sangat berbeda. 

Dalam hal fungsi deliberasi terkait dengan pemilihan anggota BPK, pertimbangan 

yang diberikan oleh DPD sama sekali tidak memiliki daya ikat terhadap keputusan 

DPR. 

 

Dengan demikian, secara ideal DPR juga harus memperhatikan 

pertimbangan yang diberikan oleh DPD dalam hal pemilihan anggota BPK. 

Walaupun di dalam UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa 

DPR wajib memperhatikan pertimbangan DPD, namun sejatinya terdapat etika 

politik dimana DPR harus memperhatikan pertimbangan tersebut. 

 

Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa DPD dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta 

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai pertimbangan untuk 

ditindak lanjuti. Dalam fungsi pemeriksaan/ penelitian ini, kembali terlihat bahwa 

DPD tidak menjalankan fungsinya secara penuh. Hal ini terjadi karena DPD 

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh DPR. Dengan demikian, DPD sebenarnya hanyalah 

menjalankan fungsi pertimbangan. 

 

3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 
 

DPR termasuk ke dalam lembaga legislatif yang menganut tugaas dan 

wewenang lembaga legislatifnya. DPR tersebut termasuk ke dalam lembaga 

perwakilan rakyat, dimana anggotanya diperoleh melalui pemilihan umum 

ataupun dari Provinsi yang kedudukannya di tingkat Provinsi dan DPRD 

kota/Kabupaten yang kedudukannya di tingkat kota/kabupaten. 
 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki anggota yang diresmikan oleh 

presiden. Anggota tersebut berkedudukan di Ibu kota negara. DPR memiliki masa 

jabatan selama 5 tahun.Selain itu DPR juga mem iliki tugas dan wewenang 
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lembaga legislatif karena termasuk ke dalam lembaga kenegaraan. Berdasarkan 
 

UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, jumlah anggota DPR dan DPRD memiliki 

ketetapan sebagai berikut: 
 

1. DPR memiliki jumlah anggota 560 orang. 
 

2. DPRD Provinsi memiliki jumlah anggota paling sedikit 35 orang dan 

paling banyak 100 orang. 
 

3. DPRD kota/kabupaten memiliki jumlah anggota paling sedikit 20 orang 

dan paling banyak 50 orang. 
 

Ketentuan jumlah anggota DPR tersebut harus sesuai dengan UU Pemilu 

No. 10/2008. Kemudian adapula tugas dan wewenang lembaga legislatif (DPR) 

yaitu meliputi: 
 

1. Bertugas untuk membuat Undang-Undang (fungsi legislasi). 
 

2. Bertugas untuk menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (fungsi anggaran). 
 

3. Bertugas untuk mengawasi pemerintahan dalam menjalankan UNdang-

Undang (fungsi pengawasan). 
 

Selain tugas dan wewenang lembaga legislatif (DPR) diatas .DPR juga 

memiliki beberapahak penting.Hak-hak DPR tersebut ialah Hak Interpelasi, Hak 

Angket dan dalam menyatakan pendapat.
37 

 
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan 

bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan 

sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan 

rakyat dan berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara. 
 

Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 diatas, 

ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan : 
 

1. DPR mempunyai tugas dan wewenang 
 

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama; 
 
 

 
37 http://materi4belajar.blogspot.com/2018/11/tugas-dan-wewenang-lembaga-
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b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang; 
 

c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang 

diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalam pembahasan; 
 

d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama; 
 

e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; 
 

f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah; 
 

g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh 

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 
 

h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; 
 

i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan; 
 

j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 
 

k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 
 

l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan 

mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; 
 

m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, 

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan 

pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; 
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n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta 

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat 

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 

beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang; 
 

o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; dan 
 

p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 

undang-undang. 
 

2. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib. 

 
Atas dasar kebijakan tersebut tentang usaha DPR dalam menyelaraskan 

 

kehendak atau opini pihak terwakil, menuntut perlunya integritas, kemampuan 

dan kemandirian anggota DPR dalam mewujudkan aspirasi rakyat karena banyak 

kehendak individu, kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi dalam 

penentuan Kebijakan/Peraturan Daerah. 

 

 

D. Sistem legislatif sebelum reformasi 
 

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode 

pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde lama adalah 

sebutan bagi periode pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno 

yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1968. 
 

Secara fundamental, orde lama merupakan sebuah era dimana 

terlegitimasinya demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Dalam hal ini, Presiden 

memiliki kekuasaan mutlak dan absolut. Kedudukan eksekutif dalam hal ini 

presiden Soekarno tercermin tanpa batas, bahkan beliau mengangkat dirinya 

sendiri sebagai Presiden seumur hidup, dengan persetujuan MPR pada fase 

selanjutnya. Jika kita menilik ke belakang, kekeliruan terbesar yang terjadi pada 

era demokrasi terpimpin Soekarno atau orde lama adalah terjadinya pengingkaran 

terhadap nilai-nilai demokratisasi, dalam hal ini absolutisme dan terpusatnya 
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kekuasaan hanya pada diri pemimpin atau presiden.Sentralisasi kepemimpinan 

serta sentralisasi pembangunan menjadi faktor utama penggerak geliat gerakan 

separatis di daerah. Hal ini barang tentu menjadi cerminan kesenjangan antara 

pusat dan daerah, utamanya isu yang menyeruak pada saat itu adalah tidak 

meratanya pembangunan antara jawa dan luar jawa. Disisi lain, tidak ada ruang 

kontrol sosial serta check and balance dari lembaga legislatif terhadap eksekutif 

menjadi pertanda wafatnya demokratisasi pada era tersebut. 
 

Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari 

sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Dimana dalam sistem 

pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan 

eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Pada masa 

pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpanan UUD 1945. 

Diantaranya yaitu, fungsi komite nasional Indonesia pusat (KNIP) berubah, dari 

pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut 

menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.Terjadinya perubahan 

sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. 
 

Masa pemerintahan selanjutnya yaitu pada tahun 1950-1959 disebut masa 

liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-

prinsip liberal. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat 

ciri-ciri sistem pemerintah sebagai berikut : 
 

1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat 
 

2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan 
 

3. Presiden berhak membubarkan DPR 
 

4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden 
 

5. Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah 

menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik 

Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-

undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 

1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. 
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Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang paling demokratis 

didalam sejarah politik di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari dianutnya 

kebijakan sistem multipartai, pemilu 1955 diikuti oleh 172 partai, organisasi dan 

perorangan. Tetapi sebagaimana yang terjadi, pemilu 1955 hanya mampu 

menghasilkan empat partai yang memperoleh dukungan berarti (memperoleh 

dukungan suara lebih dari lima belas persen), dan empat partai lagi yang 

memperoleh dukungan kurang berarti (memperoleh dukungan antara dua sampai 

tiga persen). Partai-partai sisanya, termasuk organisasi dan perorangan hanya 

memperoleh dukungan yang sangat minim, meskipun diantara mereka juga ada 

yang memperoleh kursi di parlemen.
38 

 
Partai-partai yang memperoleh suara itu juga mencerminkan kuatnya basis 

odeologi masing-masing.PNI memperoleh dukungan kuat dari para pengikut 

ideologi nasionalis, khususnya yang berada di Jawa. Masyumi memperoleh 

dukungan dari para pemilih Islam modern, khususnya di Jawa bagian barat 

maupun diluar Jawa. NU memperoleh dukungan dari kelompok pemilih Islam 

tradisional, khusunya di Jawa timur dan tengah.Sementara itu, PKI memperoleh 

dukungan dari yang kuat dari para pendukungnya baik di Jawa maupun diluar 

Jawa. Berikut tabel hasil suara pemilu 1955 : 
 

Tabel 1 
 

Hasil Pemilu 1955 
 

 NO Partai Suara persentase Kursi 
       

1 Pni 8.434.653 22,3 57 
       

2 Masyumi 7.903.886 20,9 57 
       

3 Nu 6.955.141 18,4 45 
       

4 Pki 6.176.914 16,4 39 
       

5 Psii 1.091.160 2,9 8 
       

6 Parkindo 1.003.325 2,6 8 
       

7 Partai katolik 770.740 2,0 6 
       

8 Psi 753.191 2,0 5 
       

       
 

38
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9 Ipki 541.306 1,4 4 
     

10 Perti 483.014 1,3 4 
     

11 Murba 199.588 0,5 2 
     

12 Lain-lain 3.472.381 9,3 22 
 

Sumber: Herbert Feith(1957:58-59)
39 

 
 

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan bahwa 

Indonesia kembali kepada UUD 1945. Pada saat itu terdapat 19 fraksi dalam DPR, 

didominasi oleh PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berbicara mengenai kondisi 

parlemen di masa pemerintahan Soekarno, begitu dinamis. Dalam perjalanannya, 

presiden Soekarno pernah mengeluarkan Penpres No. 3 tahun 1960, dimana 

presiden membubarkan DPR.Hal ini terjadi karena DPR hanya menyetujui 36 

milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan.Setelah pembubaran tersebut, 

presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-

Gotong Royong (DPR-GR).Pada saat itu DPR-GR beranggotakan 283 orang yang 

semuanya diangkat oleh presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. 

 

Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan 

laporan kepada presiden pada waktu-waktu tertentu. Kewajiban ini merupakan 

penyimpangan dari Pasal 5, 20, dan 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR 

menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat. Dari contoh kasus yang 

pernah terjadi di era Orde Lama tersebut, maka sangat jelas tercermin 

ketimpangan implementasi trias politika Montesqiu. Hal yang tidak lumrah ketika 

lembaga legislative harus bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif dan begitu 

pula sebaliknya jika merujuk dalam sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. 

Kondisi lembaga eksekutif di era Orde Lama tak ubahnya seperti sebuah sistem 

monarki dimana seakan-akan Soekarno memposisikan dirinya sebagai Raja yang 

terpatri dalam patron pemimpin besar revolusi dengan lembaga legislative yang 

lumpuh tak berkutik. Sisi baiknya adalah, sebagai Negara yang 
 

 
39
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baru merdeka, baru berdaulat dan masih menapaki kedigdayaan, Indonesia 

terhitung berhasil memposisikan diri sebagai Negara besar yang besar pula di 

mata dunia internasional. Bersama pemimpin-pemimpin revolusionis kala itu 

seperti Fidel Castro cs, Soekarno membawa Indonesia menjadi Negara yang 

disegani, dihormati, bahkan ditakuti oleh Amerika Serikat bersama Sekutunya. 

 
 
 
 

E. Sistem legislatif sesudah reformasi 
 

Terjadinya transfer kekuasaan pada 21 Mei 1998 memang terkesan 

mendadak dan membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik 

Indonesia. Selain itu, runtuhnya pemerintahan Orde Baru itu menjadi fenomena 

menarik mengingat fakta bahwa salah satu faktor penting yang dijadikan sebagai 

fondasi bagi negara orde baru untuk memperoleh legitimasi dari rakyat adalah 

adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat.
40

Hanya saja, jika 

dicermati jatuhnya pemerintahan Soeharto bukan semata-mata disebabkan oleh 

krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 itu. Kalau kita kilas balik, kejatuhan rezim 

Orde baru dan terbukanya proses demokrasi itu sejatinya merupakan puncak 

akumulasi dari gerakan-gerakan sosial politikmenuju demokrasi yang pernah 

dicoba dilakukan jauh hari sebelunya. Ditengah-tengah himpitan kekuasaan 

otorter, kekuatan-kekuatan yang bisa diidentifikasi sebagai civil society, 

khususnya kekuatan itelektual dan Mahasiswa berusaha menyuarakan sesuatu 

yang lain yaitu berusaha membuka sistem politik kearah yang lebih demokrasi.
41 

 
Sejalan dengan terjadinya reformasi di Indonesia, partai – partai politik 

muncul sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan sekaligus sebagai bentuk dari 

kehendak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik akibat 

pengekangan politik yang di lakukan oleh pemerintahan pada masa orde 

baru.Oleh karena itu, pasca reformasi muncullah berbagai partai politik 

denganberbagai aliran ideologi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sehingga 
 

 
40
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dapat berpartisipasi dalam pengelolaan negara sehingga oleh karena itu 

terbentuklah suatu sistem kepartaian yang plural di Indonesia. 
 

Di Indonesia, sistem pluralitas/mayoritas lebih dikenal sebagai sistem 

distrik, karena transfer perolehan suara ke dalam perolehan kursi lebih didasarkan 

pada distrik atau daerah pemilihan. Yang memperoleh kursi didasarkan pada 

prinsip pluralitas (yang memperoleh suara terbesar) atau prinsip mayoritas (yang 

memperoleh suara terbanyak).
42 

 
Di dalam tiga kali pemilu pasca pemerintahan Soeharto terdapat 

perubahan-perubahan variasi didalam sistem pemilu yang dipakai. Apabila dilihat 

dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu 1999 dengan pemilu– 

pemilu sepanjang pemerinyahan Orde baru pada masa Orde baru kyang menjadi 

daerah pemilihan adalah provinsi.Alokasi kursinya murni didasarkan pada 

perolehan suara didalam suatu provinsi. Pada pemilu 1999 provinsi tetap terjadi 

daerah pemilihan tetapi sudah mulai mempertimbangkan kabupaten atau 

kotaalokasi kursi dari partai-partai peserta pemilu dasarkan perolehan suara yang 

ada dimasing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon 

dari masing-masing kabupaten atau kota. Pada pemilu 2004 daerah pemilihan 

tidak lagi provinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi, meskipun ada juga 

daerah pemilihan yang mencakup satu provinsi yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, 

Bangkabelitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di 

Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku 

utara Papua dan Irian Jaya Barat. Masing-masing daerah pemilihan terdapat jata 

antara tiga sampai dua belas kursi.Pada provinsi-provinsi yang berpenduduk 

sedikit alokasi kursi hanya yang minimal tiga kursi, seperti di Bangkabelitung, 

Kepulauan Riau, Gorontalo dan Irian Jaya Barat.Tetapi daerah-daerah yang 

berpenduduk padat seperti di Jawa rata-rata daerah pemilihan berjata kursi enam 

sampai dua belas kursi.Dalam kasus ini patokan kursi tidak dipakai untuk 

menghindari lebih banyaknya daerah pemilihan.
43

Meskipun demikian pengecilan 

 
 

42
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Baru). Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hal 67  
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daerah pemilihan itu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan 

diterapkannya sitem ditrik yang masih mengemuka juga.Pada pemilu 2009 

besaran daerah pemilihan untuk DPR diperkecil antara tiga sampai sepuluh kursi. 
 

Perbedaan yang lain berkaitan dengan pilihan terhadap kontestan. Pada 

pemilu 1999 dan pemilu-pemilu selama Orde baru para pemilih cukup memilih 

tanda gambar kontestan pemilu.Memang masing-masing kontestan diwajibkan 

mengumumkan secara terbuka daftar calon dimasing-masing daerah pemilihan 

beserta nomor urut pencalonan.Tetapi para pemilih tidak diberi kesempatan untuk 

ikut memilih para calon itu.Selain diperbolehkan hanya mencoblos tanda gambar 

kontestan pada pemilu 2004 para pemilih juga diperbolehkan mencoblos 

calon.Perubahan seperti ini dimaksudkan agar para pemilih mengenali dan 

menentukan siapa yang menjadi wakilnya di DPR. Pun memberikan kesempatan 

para calon yang tidak berada di nomor atas untuk terpilih, asalkan memenuhi 

jumlah bilangan pembagi pemilih. 
 

Pemilu 1999 juga menghasilkan pola serupa.Maksudnya pola serupa yaitu 

partai-partai yang memperoleh suara itu juga mencerminkan kuatnya basis 

ideology dari masing-masing partai, hal ini seperti yang terjadi pada pemilu 1955. 

Pada pemilu 1955 menghasilkan empat partai yang memperoleh dukungan diatas 

lima belas persen. Sementara itu pada pemilu 1999 hanya dua partai saja yang 

memperoleh dukungan setingkat ini yaitu PDIP dan GOLKAR yang masing-

masing memperoleh dukungan 33,7 persen dan 22,4 persen. Tetapi secara 

keseluruhan kalu dilihat dari dulungan yang relatif berarti diatas tujuh persen, 

pemilu 1999 mengasilkan lima partai besar yaitu PDIP, GOLKAR, PKB, PPP dan 

PAN. Partai-partai lainnya memperoleh suara kurang dari dua persen.
44 

 
Meskipun pemerintahan yang dibangun oleh hasil pemilu 1999 bukanlah 

sistem parlementer sebagaimana hasil pemilu 1955 pola kualisi antara partai yang 

satu dengan partai lainnya juga terjadi. PDIP yang memenangkan pemilu 1999 

gagal merebut kursi kepresidenan karena gagal membangun kualisi.Hal ini terjadi 

karena berdasar perolehan kursi yang dimilikinya sendiri. PDIP tidak cukuk kuat 
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untuk berdiri sendiri tanpa sukungan dari partai lain. Sebaliknya ABDUL 

RAHMAN WAHID yang hanya berbasis pada partai tengahan (PKB) bisa terpilih 

sebagai presoden karna diboyong oleh kualisi yang lebih besar.
45 

 
Pola koalisi itu juga tercermin di dalam pergulatan politik sehari-hati 

karena DPR memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar apabila dibandingkan 

sebelumnya.Didalam situasi seperti ini makna partai-partai kecil yang memiliki 

kursi di parlemen-parlemen lalu menjadi lebih berarti. 
 

Fenomena pemilu 1955 dan 1999 terulang kembali pada pemilu 

2004.Kosentrasi perolehan suara lebih banyak menyebar kepartai-partai tertentu 

saja. Meskipun demikian, kalau dibandingkan pada pemilu 1955dan 1999, jumlah 

partai yang memperoleh dukungan cukup berarti itu lebih banyak lagi jumlahnya, 

pemilu 2004 menghasilkan dua partai tambahan yang memperoleh suara cukup 

berarti, yaitu PKS dan PD (Partai Demokrat). 
 

Mengingat pemilu 2004 juga tidak menghasilkan satu partai dominan, 

pemerintahan yang terbangun, sejatinya, juga merupakan hasil dari koalisi antara 

dua atau lebih partai politik.Sebagaimana argumen Arend Lijphart (1999: 30)
46

, 

didalam masyarakat yang majemuk dan tidak ada partai yang dominan itu pada 

akhirnya lebih cenderung menggunakan demokrasi model consensus.Kualisi untuk 

membangun pemerintahan, merupakan bagian dari consensus itu. 
 

Tabel 2 
 

Hasil Pemilu 2004 
 

NO Partai Suara Presntase Kursi 
     

1 Golkar 24.480.757 21,6 127 
     

2 PDIP 21.026.629 18,5 109 
     

3 PKB 11.989.564 10,6 52 
     

4 PPP 9.248.764 8,2 58 
     

5 PD 8.455.225 7,5 56 
     

6 PKS 8.325.020 7,3 45 
      

 
45
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7 PAN 7.303.324 6,4 53 
     

8 PBB 2.970.487 2,6 11 
     

9 PBR 2.764.998 2,4 14 
     

10 PDS 2.414.254 2,1 13 
     

11 PKPB 2.399.290 2,1 2 
     

12 PKPI 1.424.240 1,3 1 
     

13 PPDK 1.313.654 1,2 4 
     

14 PNBK 1.230.450 1,1 0 
     

15 Partai patriot Pancasila 1.073.139 1,0 0 
     

16 PNI Marhaenisme 929.159 0,9 1 
     

17 PNUI 895.610 0,8 2 
     

18 Partai Pelapor 878.932 0,8 1 
     

19 PPDI 855.811 0,8 1 
     

20 Lain-lain 3.489.107 3,1 0 
 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Indonesia, KPU
47 

 
 

 

Memang pada 2004, presiden dan wakil presiden sudah tidak lagi dipilih 

oleh MPR, melainkan secara langsung dipilih oleh rakyat. Tetapi, mengingat para 

calon itu harus melalui pintu partai politik yang memiliki suara dalam jumlah 

tertentu, proses pemilihannya juga tidak terlepas dari kualisi. SBY secara formal 

berkoalisi dengan PBB dan PKPI.Tetapi, secara tidak langsung, juga berkoalisi 

dengan Golkar karena SBY berpasangan dengan Yusuf Kalla dari Golkar, 

meskipun yang terakhir ini secara formal mengusung Wiranto.
48 

 
Kembali pada hasil pemilu 2004. Meskipun terdapat banyak partai yang 

perolehan suaranya kurang dari tiga persen, pemilu 2004 juga memunculkan 

partai-partai yang memperoleh dukungan cukup bermakna seperti PBR, PDS, dan 

PKPB, yang masing-masing memperoleh suara 2,4 persen; dan 2,1 persen. PBR 

merupakan sempalan dari PPP, PDS merupakan wadah baru pemilih Kristen 
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Protestan, dan PKPB merupakan sempalan dari Golkar yang dekat dengan 

keluarga cendana.
49 

 
Munculnya partai-partai baru yang memperoleh suara yang cukup 

bermakna itu memberi indikasi bahwa para pemilih pada tahun 2004 masih belum 

sepenuhnya terkotak-kotak betul kedalam partai-partai yang sudah mapan 

kehidupan demokrasinya.Kalaupun ada partai-partai baru, biasanya sulit 

memperoleh dukungan. Hal ini terjadi karena kosentrasi suara lebih banyak partai-

partai yang sudah mapan.Kalaupun ada perpindahan pemilih (swng voters), hal itu 

lebih banyak terjadi diantara partai-partai dominan, khususnya diantara dominan 

yang berkuasa kepada partai dominan yang beropisisi, atau sebaliknya, atau 

diantara partai-partai yang sudah ada. 
 

Fenomena munculnya PKS dan PD sebagai partai-partai yang memperoleh 

dukungan cukup berarti tidak lepas dari munculnya para pemilih yang mulai kritis. 

Para pemilih (Muslim) perkotaan yang kecewa kepada para politisi periode 1999-

2004, melihat PKS sebagai partai alternatif karena partai ini dikelola oleh para 

politisi muda yang dipandang masih relatif bersih. Sementara itu, PD didirikan 

oleh SBY, seorang politisi dipandang sebagai alternatif untuk menggantikan posisi 

Megawati sebagai presiden.Terdapat harapan pemilih cukup kuat, SBY bisa 

memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik.
50 

 
Pemilu 2009 juga tidak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.Pemilu 

ini diikuti 38 partai nasional dan enam partai lokal.Hasilnya, seperti yang terlihat 

didalam Tabel 4, hanya Sembilan yang memperoleh suara lumayan.Dari Sembilan 

partai ini, tujuh diantaranya adalah partai-partai yang sudah ada 

sebelumnya.Hanya dua partai baru yang masuk didalamnya, yaitu partai Gerindra 

dan partai Hanura.Sebagian besar partai-partai (baru) lainnya, tidak memperoleh 

suara yang berarti. Dengan kata lain, distribusi perolehan suara didalam pemilu 

pada dasarnya lebih terkosentrasi pada sejumlah partai dan tidak kepada semua 

partai. 
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Tabel 4 

Hasil Pemilu 2009 

NO Partai Suara Persen Kursi 

1 Partai Demokrat 21.703.137 20,85 148 

2 Partai Golkar 15.073.757 14,45 107 

3 PDIP 14.600.091 14,03 94 

4 PKS 8.206.955 7,88 57 

5 PAN 6.254.580 6,01 46 

6 PPP 5.533.214 5,32 37 

7 PKB 5.146.122 4,94 28 

8 Partai Gerindra 4.646.406 4,46 26 

9 Partai Hanura 3.922.870 3,77 17 

10 Lain-lain 19.048.653 18,29 0  
Terdiri dari 29 partai tidak lolos PT, karena itu tidak memperoleh kursi di DPR 

pusat.Sumber: KPU.
51 

 
 

 

Meskipun secara alamiah hanya partai-partai tertentu saja yang 

memperoleh dukungan riil dari para pemilih, tidak menghentikan minat para elite 

untuk mendirikan partai politik.partai-partai yang memperoleh mdukunga minim 

di dalam pemilu sebelumnya pun memiliki semangat yang kuat pula untuk bisa 

mengikuti pemilu berikutnya. Konsekuensinya, sitem multi partai sederhana yang 

seharusnya terbangun secara alamiah oleh hasil pemilu itu tidak terjadi. 
 

Sejak pemilu 1999, Indonesia sebenarnya sudah memberlakukan desain 

kelembagaan untuk membangun sistem multipartai sederhana melalui electoral 

rules, yaitu diperkenalkannya electoral threshold. Di dalam literatur mengenai 

sistem pemilihan (electoral threshold), threshold berarti dukungan suara minimal 

yang harus dimiliki oleh partai atau seseorang kursi di parlemen. Batasan 

demikian bisa disebutkan dan dipaksakan secara formal didalam aturan pemilu 

(formal threshold) maupun yang tercermin dari penghitungan de-facto secara 

matematis (effectivethreshold) (Reynolds dan Reilly, 1997). 
52

 Mekanisme 

demikian dimaksudkan menciptakan sistem perwakilan dan sistem ke partaian 
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yang stabil. Pada akhirnya, site mini diyakni bisa membawa pemerintahan yang 

lebih stabil dan efektif. 
 

Wujud dari threshold itu berupa peresentase minimal perolehan suara di 

dalam angka tertentu. Tetapi, antara negara yang satu dengan yang lain 

mengimplementasikan persentase yang tidak sama, ada yang 0,67 persen atau ada 

pula yang 10 persen. Yang pasti adalah bahwa partai-partai yang gagal 

memperoleh batasan suara minimal itu berarti gagal memperoleh kursi di 

parlemen. 
 

Dengan kata lain, implikasi dari aturan seperti itu adalah, hanya partai-

partai yang memperoleh suara yang cukup berarti saja yang bisa memengaruhi 

proses politik secara formal karena memiliki kursi di parlemen. Karena itu, 

penerapan threshold juga berimplikasi pada peningkatan tingkat proporsionalitas 

di dalam sistem perwakilan.Hal ini terjadi karena pada dasarnya, ketika aturan ini 

di implementasikan banyak suara yang terbuang atau tidak terhitung. Di polandia, 

misalkan, yang menerapkan threshold sebesar lima persen pada pemilu 1993, telah 

menyebabkan 34 persen suara yang terbuang karena suara ini dimiliki oleh partai-

partai yang memperoleh dukungan kurang dari lima persen. 
 

Dalam threshold seperti itu, apabila dilihat dari segi sejumlah, sistem 

kepartaian yang dimiliki oleh suatu negara bisa jadi terkategori multipartai penuh, 

misalnya saja memiliki lebih dari sepuluh partai.Tetapi, sistem kepartaian riil yang 

ada di dalam pemerintahan bisa berbeda karena yang memperoleh kursi 

diparlemen tidak sebesar partai yang ada.Dengan demikian, secara riil, negara-

negara yang mengimplementasikan threshold telah mendorong terwujudnya 

sistem multi partai sederhana atau moderat di dalam pemerintahannya.Bahkan, 

tidak menutup kemungkinan adanya sistem dua partai, manakalan perolehan suara 

partai-partai itu hanya terkosentrasi secara luas, lebih dari 90 persen, pada dua 

partai saja.
53 

 
Namun threshold yang diterapkan di Indonesia itu lain. Persentase 

minimal tidak bermakna pada batasan terhadap partai-partai apa saja yang berhak 
 
 
 

53 Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde 
Baru).Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hal,73.
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memperoleh kursi di parlemen melainkan merujuk pada partai-partai yang berhak 

mengikuti pemilu berikutnya. Di Indonesia threshold yang dikenal umum itu 

dipahami secara khusus sebagai parlementary threshold dan baru diberlakukan 

pada pemilu 2009.Pada pemilu 1999, angka threshold-nya (electoral threshold) 

adalah dua persen dari perolehan kursi di parlemen. Dari batasan demikian hanya 

enam partai yang berhak mengikuti pemilu 2004, PDIP, Golkar PKB, PKB, PPP 

PAN dan PBB. Secara riil perolehan suara PBB dalam pemilu kuarang dari dua 

persen, yaitu hanya 1,9 persen. Tetapi perolehan kursi di parlemen mencapai lebih 

dari dua persen, sehingga PBB bisa mengbikuti pemilu 2004. 
 

Secara prosedural, partai-partai di luar enam partai itu tidak diperkenankan 

mengikuti pemilu 2004. Kalau tetap bermaksud mengikuti, harus bergabung 

dengan partai-partai lain. Tetapi, pada kenyataannya, terdapat partai-partai yang 

bisa mengikuti pemilu 2004 tanpa haarus bergabung dengan partai lain. Modusnya 

adalah melakukan metamorphosis. Para elite Partai Keadilan (PK) dan Partai 

Keadilan dan Persatuan (PKP), misalnya, membentuk partai baru dengan 

menambah satu kata di belakang nama partai masing-masing. PK diubah menjadi 

PKS dan PKP menjadi PKPI, meskipun namanya berubah, para elite karakteristik 

dari masing-masing partai itu tidak berubah. 
 

Sementara itu, pada pemilu 2004 persentasi threshold diperbesar dari tiga 

persen dari perolehan kursi di parlemen. Hal ini dilakukan untuk lebiih 

memperketatpartai-partai yang mengikuti pemilu berikutnya\.Secara emplisit, 

aturan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem multi partai ke arah yang 

lebih lebih moderat.Berangkat Dari angka threshold tiga persen itu, yang bisa 

mengikuti pemilu 2009 hanya tujuh partai politik saja.Sebagaimana sebelumnya, 

partai-partai di luar itu bisa mengikuti pemilu selanjutnya ketika mereka 

bergabung dengan partai-partai yang lain, atau membangun partai baru dari partai-

partai kecil sehingga secara akumulatif memperoleh pendukung yang cukup 

berarti. 
 

Di samping itu¸ threshold pada akhirnya berkaitan dengan sistem ke 

partaian dan efektivitas serta stabilitas di dalam pemerintahan meskipun masih 

diperdebatkan, terdapat argument bahwa negara-negara yang memiliki sistem dua 
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partai itu memiliki pemerintahan yang lebih efektif dan stabil dari pada negara-

negara yang menerapkan sistem multipartai.Arend Lijphart (1999:63-64), 

misalnya, melihat sistem dua partai meberi keuntungan langsung kepada para 

pemilik karena memberi tawaran pilihan yang jelas, khususnya berkaitan dengan 

program-program yang dicanangkan.Sistem dua partai dibutuhkan untuk 

membentuk suatu pemerintahan yang tunggal (the single party cabinet). 

Pemerintahan demikian diyakini bisa lebih stabildan menghasilkan kebijakan-

kebijakan yang efektif.
54 

 
Hanya saja, secara riil, berdasarkan hasil pemilu 1955, 1999, 2004, dan 

2009 Indonesias spertinya sulit untuk membangun sistem daua partai.Dalam 

empat kali pemilu itu selalu menghasilkan empat atau lebih partai yang 

memperoleh suara cukup berarti.Berdasarkan fakta demikian, yang paling 

mungkin adalah adanya sistem multi partai sederhana atau moderat. 
 

Batasan sistem multi partai sederhana atau moderat sebenarnya datang dari 

Giovanni Sartori (1976).Sartori membuat tipologi demikian karena didasarkan 

pada pertimbangan bahwa untuk mengukur sistem kepartaian tidak hanya bisa 

mengandalkan pada jumlah partai, melainkan juga kepada relasi ideologi antara 

yang satu dengan yang lain. Sartori membuat tiga klasifikasi sistem kepartaian. 

Pertama adalah sistem sederhana, yaitu manakala terdapat dua partai dominan 

tetapi secara ideologi tidak terpolarisasi, serta relasinya bercorak 

santripetal.Kedua, sistem pluralisme moderat, yaitu ketika terdapat lebih dari pada 

dua partai dominan dan sudah mulai terdapat polarisasi ideologi, meskipun kecil, 

tetapi relasinya masih bercorak sentipetal. Terakhir, sistem pluralisme ekstrem, 

yaitu manakala terdapat polarisasi partai yang berdasarkan jumlah dan ideologi, 

serta relasi yang bercorak sentrifugal.
55 

 
Empat kali pemilu yang diselenggarakan secara demokratis di Indonesia 

memberi pelajaran adanya dua corak sistem kepartaian. Pertama, berdasarkan 

pemilu 1955, yang muncul adalah sistem multipartai ekstrem tetapi tidak ada 
 

 
54 Arend Lijphart, 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Formance in Thirty-

six Countries, Yale UniversityPress: New Haven, hal, 78.
  

55 Giovanni Sartori, 1976. Parties and Party System: A Formework for Analysis, Cambaridge 
Univercity Press, Cambridge.Hal, 78.
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partai yang dominan. Pada pemilu 1955 itu terdapat empat partai besar. Tetapi, 

relasi antarpartai yang satu dengan yang lain bernuansa konfliktual karena relasi 

idiologisnya cenderung bercorak ekstrem atau sntrifugal. 
 

Hasil pemilu, 1999, 2004, dan 2009 sebenaarnya tidak berbeda jauh 

dengan hasil pemilu 1955.Yang membedakan adalah relasi ideologinya yang lebih 

cenderung bercorak moderat dan sentripetal. Dengan kata lain berdasarkan pemilu 

1999 dan 2004 sistem kepartaian yang muncul adalah sistem multi partai moderat 

tetapi tidak ada satupun partai dominan
56 

 
Sistem kepartaian yang berangkat dari hasil pemilu 1999, 2004, dan 2009 

itu bisa jadi masih belum final, mengingat demokrasi di Indonesia masih dalam 

proses menjadi. Tetapi, berangkat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang 

majemuk, sietem seperti itulah yang akan cenderung muncul. 
 

Sebagai negara yang masih berproses menjadi demokratis, Indonesia tidak 

terlepas dari fenomena munculnya partai-partai baru.Fenomena demikian lebih 

mengemuka karena corak masyarakat Indonesia yang plural.Tetapi munculnya 

partai-partai baru itu juga tidak lepas dari belum ketatnya implementasi aturan-

aturan di dalam pemilu, khususnya berkaitan dengan threshold.Para elite yang 

partainya tidak lolos thresholdmasih leluasa membentuk partai baru. 
 

Menggunakan threshold yang lebih ketat bisa dengan dua alternaif. 

Pertama, memahami dan mengimplementasikan threshold sebagaimana di negara-

negara lain, yaitu batasan minimal bagi partai politik untuk memperoleh kursi di 

parlemen. Kedua, memahami threshold sebagaimana dipahami di Indonesia tetapi 

diimplementasikan secara lebih kuat. Misalnya saja, para elite partai yang tidak 

lolos threshold itu dilarang mendirikan partai dua kali pemilu berikutnya secara 

berturut-turut. Implementasi dari kedua threshold itu secara ketat akan membatasi 

munculnya partai-partai baru. Sebagaimana terdapat di dalam UU No. 10 Tahun 

2008, Indonesia pada akhirnya lebih cenderung menggunakan pilihan pertama, 

yaitu Parlementary threshold (PT). Di dalam sistem ini hanya partai-partai yang 

memperoleh suara minimal 2,5 persen saja yang mampu menarik kursi di DPR. 
 

 
56 Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde 

Baru).Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,hal , 80.
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Dengan demikian, diperkirakan hanya kurang dari 10 partai yang mampu 

meraih.Tetapi, partai-partai yang tidak lolos masih dimungkinkan mengikuti 

pemilu selanjutnya, atau memiliki kesempatan memperoleh kursi di daerah 

Karena PT berlaku di pusat.
57 

 

Parliamentary threshold adalah ketentuan batas minimal yang harus 

dipenuhi partai politik (parpol) untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di 

parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU Pemilu 

Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan 

ketentuan ini, parpol yang tak beroleh suara minimal 2,5 persen tak berhak 

mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol 

tersebut dianggap hangus.
58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57

Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde 
Baru).Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hal, 81.  

58 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-
untuk-menciptakan-multipartai-sederhana--/ 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana--/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana--/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana--/


 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi dan mengumpulkan data tentang konsep budaya demokrasi yang 

rasional dan egaliter dengan bantuan bermacam-macam sumber materi yang 

terdapat diperpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini. 

 

2. Sumber Data 

 

Dalam metode pengumpulan data yang digunkan yaitu studi 

kepustakaan.Studi keputakaan merupakan model tunggal yang di pergunakan 

dalam penelitian hukum normative.
59 

 

3. Teknik Pengelolahan dan Analisis 

Data a. Pengelolahan Data 
 

Pengelolahan data dapat diartikan sebagai rangkayan proses 

pengelolahan data yang diperoleh kemudian diartikan dan di interprestasikan 

sesuai dengan tujuan, rencana, dan sifat penelitian. Metode pengelolahan data 

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
 

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 

judul skripsi yang memiliki hubungan relevan. Data yang diambil adalah data 

yang berhubungan dengan materi Tinjauan Terhadap Sistem Legislatif 

Sebelum Dan Sesudah Reformasi 
 

2. Redaksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 

pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan 

mudahuntuk dipahami oleh para pembacaserta tidak berputar-putar dalam 

membahas suatu masalah. 
 
 

59 Suratman  dan  Philipis  Dhillah,  Metode  Penelitian  Hukum,  (Bandung:  Alfabeta,
  

2015),h.2. 
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3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 

dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan factual sesuai 

dengan literature yang didapatkan dari sember bacaan. 
 

b.   Analisis Data 

 

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 

masalah berdasarkan data yang diperoleh.Analisis yang digunakan yaitu analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-memilih menjadi satuan yang 

dikelolah, menacari dan menemukan pola, menemukan dan memutuskan apa yang 

dapat di angkat kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. 



 
 
 
 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum 
 

Reformasi 

 

Berdasarkan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Siyasah Syariyah 

berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang 

dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk 

sistem tata negara. Sedanfkan sistem legislatif adalah sistem satu kesatuan yang 

saling terhubung satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara 

yang menjadi salah satu elemen penting pada sebuah negara. 
 

Dalam Islam demokrasi dikenal sebagai substansi bernegara, yaitu suatu 

hubungan timbal balik antara pemerintah (penguasa atau khalifah) di mana dalam 

pengambilan keputusan, kesejahteraan rakyat harus dijadikan pertimbangan. 

Hanya saja dalam Islam pemaknaan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tidak 

lepas dari kedaulatan Tuhan, yang memiliki otoritas terhadap manusia atas 

pembuatan dan pelaksanaan suatu aturan hukum. 
 

Merujuk pada sistem pemeritahan islam terhadap sistem legislatif sebelum 

reformasi di era rezim Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan 

Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Terdapat perbedaan 

mencolok terhadap sistem legislatif dimasing-masing rezimnya. 
 

Sejak keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 

1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, prkatis UUD 1945 belum 

pernah diubah untuk disempurnakan. Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya 

bukannya menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat tetapi yan lebih 

dijunjung adalah kekuasaan pemimpin, sehingga sehingga melahirkan sistem 

diktator dalam kepemimpinan negara. 
60

 Sehingga pada kedua rezim ini tidak 

terjadi perubahan sistem legislatif maupun ketata negaraan. 
 
 

 
60 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, 

Cet ke I, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm 1
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Partai politik merupakan salah satu sarana dalam merealisasikan partisipasi 

rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembelajaran 

demokrasi ini, partisipasi rakyat terhadap terwujudnya demokrasi bertujuan untuk 

membimbing dan membina rakyat demi tercapainya stabilitas yang langgeng. 

Proses ini diharapkan akan melahirkan rakyat yang melek politik. Selain itu, partai 

politik juga merupakan sarana berlangsungnya rekrutmen politik, yakni untuk 

menjaring kader-kader yang siap menjadi generasi penerus bangsa. Pembelajaran 

demokrasi secara langsung melalui partai politik ini secara tidak langsung akan 

meningkatkan peran serta rakyat dalam mewujudkan komunikasi dan sosialisasi 

politik yang sehat secara menyeluruh. 
 

Islam memang tidak menyediakan konsep legislatif yang baku untuk 

diterapkan oleh umat Islam. Namun, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa 

pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan 

seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai saja yang mesti dikembangkan oleh 

umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang 

mereka hadapi.
61 

 
Karenanya, Islam tidak melarang umatnya mengadopsi pemikiran-

pemikiran dari luar, termasuk dari Barat, sejauh tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, dari berbagai kesamaan dan 

perbedaan legislatif yang lebih dikenal di dunia Timur agar terjadi perpaduan di 

antara keduanya yang secara seksama mempunyai sumber yang satu yakni dari 

Islam itu sendiri.
62 

 
Secara terminologi legislatif secara istilah ini pertama-pertama dikenal dari 

Assemblee legislativer, sidang Badang Perundang-undangan Perancis (1791) suatu 

badan yang dibentuk berdasarkan hak pilih rakyat dan memiliki hak inisiatif 

membuat undang-undang. 
63

 Pada negara yang menganut sistem Trias Politika 

biasanya menempatkan legislatif sebagai pembuat undang-undang sekaligus 
 

 
61 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Cet. IV; Jakarta: UI Press, 1993), h. 11

  
62

 Budiarti, Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan
  

Islam, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol 3 No 2 Desember 2017 
63

 Hassan Sadili, Ensiklopedi Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1983),
  

hlm 1983. 
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pengawas jalannya pemerintahan dalam hal ini sebagai pengemban aspirasi rakyat 

yang dibentuk dan dipilih melalui pemilihan umum seperti di Indonesia. 
 

Pada sistem dan seluruh ketimpangan yang terjadi dalam hal sosial politik 

dimasa Soekarno dan Soeharto sebagai Presiden petama dan kedua juga 

mempengaruhi sistem legislatif yang tidak berjalan secara maksimal sebagai 

negara yang tegolong baru merdeka. Jika dihubungkan dengan sistem Siyasah 

Syar‟iyyah dengan menggunakan pendekatan kajian siyasah syar‟iyah, legislatif 

merupakan lembaga lembaga penengah dan pemberi fatwa (ahl al-hall wa al-

„aqd).
64

 Ahl hall wa al-„aqd adalah orang-orang yang diikuti atau di patuhi dan 

dipercaya umat, umat rela dengan pendapat mereka, karena mereka dikenal ikhlas, 

konsisten, taqwa, adil, beride baik, memahami masalah dan lebih mementingkan 

kepentingan umum.
65 

 
Pada masa-masa awal pemerintahan Islam, yakni pada masa pemerintahan 

khulafaurrasyidin pemilihan Ahl al-hall wa al-'aqd tidak dilakukan secara 

prosedural. Hal ini disebabkan masih lekatnya kepercayaan masyarakat kala itu 

kepada sahabat-sahabat senior. Sehingga banyak sahabat yang kemudian 

ditokohkan karena kedekatannya dengan Nabi baik dalam perjalanan teologis 

maupun dalam pertempuran. Sehingga setelah Nabi wafat sahabat-sahabat senior 

ini menjdi rujukan kepemimpinan baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kesenioran merupakan proses pemilihan Ahl al-hall wa al-'aqd secara alamiah. 

Seiring dengan perkembangan zaman, perluasan wilayah Islam membawa dampak 

lahirnya imperium baru yakni, imperium yang dibangun orang-orang Islam 

sebagai legitimasi kekuasaan politik Islam. Dalam proses ini, para ulama Siyasah 

mulai memandang pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat (Ahl al-

hall wa al-'aqd). Pembentukan Ahl al-hall wa al-'aqd pertama kali dilakukan pada 

masa khalifah Al-Hakam (961-976 M) pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. 
 
 
 

 
64 Abul A’la Al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, diterjemahkan oleh Asep Hikmat 

dengan judul, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 1990), hlm 245
 

 

65 Abdul Karim Zaidan, Al-fardu wa al-Daulah fi al-syari’ah al-Islamiyyah, diterjemahkan oleh 
Abd. Aziz dengan judul, Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam (Cet. I; Jakarta: Yayasan al-Amin, 
1984), h. 26.
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Mereka membentuk majelis syura yang beranggotakan para pembesar negara dan 

beberapa pemuka masyarakat.
66 

 
Dalam konfontasi politik dan pemikiran dari segi hukum sangatlah tidak 

sesuai dengan cita hukum yang ideal berdasarkan demokrasi murni dan segi islam 

yang tidak mencerminkan prinsip yang baik sesuai dengan syariat demi 

menggunakan asimilasi sistem barat dan timur serta hanya mendatangkan 

modarat. 

 
 
 

B. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Sistem Legislatif Sesudah 
 

Reformasi 

 

Terjadinya transfer kekuasaan pada 21 Mei 1998 memang terkesan 

mendadak dan membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik 

Indonesia. Sejalan dengan terjadinya reformasi di Indonesia, partai-partai politik 

muncul sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan sekaligus sebagai bentuk dari 

kehendak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik akibat 

pengekangan politik yang di lakukan oleh pemerintahan pada masa orde baru. 

Oleh karena itu, pasca reformasi muncullah berbagai partai politik dengan 

berbagai aliran ideologi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sehingga dapat 

berpartisipasi dalam pengelolaan negara sehingga oleh karena itu terbentuklah 

suatu sistem kepartaian yang plural di Indonesia. 

 

Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase 

ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun. Masa Reformasi 

merupakan masa transisi, dapat kita lihat penerapan Sistem Pemerintahan 

Presidensial pada masa itu mulai bangkit dengan tumbuhnya proses demokrasi. 

Asas Sentralisasi berubah menjadi asas Desentralisasi, dimana penyerahan 

kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pusat 

ke daerah hal ini membawa dampak positif yaitu pembangunan di daerah akan 
 
 
 
 

66 Nur’ayani Itasari, Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum 2009, Jurnal 
Hukum dan Perundangan Islam, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2013, Surabaya.
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lebih terfokus.
67

 Hal ini juga berdampak pada sistem legislatif yang kemudian 

pemecahannya yang jelas dan terperinci, MPR, DPR, dan DPD dengan tugasnya 

masing-masing merupakan wujud desentralisasi kekuasaan yang kemudian 

dipecah dengan pembagian dan perwakilan yang jelas. 

 

Dengan menggunakan sistem yang kemudian berganti-ganti sejak masa 

reformasi hingga sekarang menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam posisi 

mencari sistem yang ideal dan tepat untuk digunakan dengan kekhasan yang 

dimiliki oleh Indonesia. 

 

Sejak pemilu 1999, Indonesia sebenarnya sudah memberlakukan desain 

kelembagaan untuk membangun sistem multipartai sederhana melalui electoral 

rules, yaitu diperkenalkannya electoral threshold. Di dalam literatur mengenai 

sistem pemilihan (electoral threshold), threshold berarti dukungan suara minimal 

yang harus dimiliki oleh partai atau seseorang kursi di parlemen. Mekanisme 

demikian dimaksudkan menciptakan sistem perwakilan dan sistem ke partaian 

yang stabil. Pada akhirnya, site mini siyakni bisa membawa pemerintahan yang 

lebih stabil dan efektif. 

 

Namun threshold yang diterapkan di Indonesia itu lain. Persentase minimal 

tidak bermakna pada batasan terhadap partai-partai apa saja yang berhak 

memperoleh kursi di parlemen melainkan merujuk pada partai-partai yang berhak 

mengikuti pemilu berikutnya. Di Indonesia threshold yang dikenal umum itu 

dipahami secara khusus sebagai parlementary threshold dan baru diberlakukan 

pada pemilu 2009. Pada pemilu 1999, angka threshold-nya (electoral threshold) 

adalah dua persen dari perolehan kursi di parlemen. 

 

Dalam perjalanannya Indonesia kemudian memperketat dan menggunakan 

metode yang lebih ketat dalam sistem pemilihan dan parlementernya, 

Sebagaimana terdapat di dalam UU No. 10 Tahun 2008, Indonesia pada akhirnya 

lebih cenderung menggunakan pilihan pertama, yaitu Parlementary threshold 
 
 

 
67 Heriati, Pemerintahan Indonesia Dalam Persfektif Siyasah Syar’iyah, Jurnal Aqidah-Ta, Vol. III 

No. 2 Tahun 2017
 



53 
 
 
 
 
 

(PT). Di dalam sistem ini hanya partai-partai yang memperoleh suara minimal 2,5 

persen saja yang mampu menarik kursi di DPR. Dengan demikian, diperkirakan 

hanya kurang dari 10 partai yang mampu meraih.Tetapi, partai-partai yang tidak 

lolos masih dimungkinkan mengikuti pemilu selanjutnya, atau memiliki 

kesempatan memperoleh kursi di daerah Karena PT berlaku di pusat. 

 

Oleh karenanya dengan menggunakan pendekatan Siyasah Syar‟iyyah 

Terhadap Sistem Legislatif Sesudah Reformasi maka dapat dilihat dari sistem 

pemilihannya yang menggunakan suara terbanyak untuk terpilih, menggunakan 

sistem kepartaian dengan pembinaan atau pengkaderan partai dan dengan 

mengedepankan harus sesuai dengan sistem yang dianut oleh negara, hal ini juga 

tentunya tidak menyimpang dari sistem dan prinsip yang dijelaskan oleh islam. 

Dimana prinsipnya memang harus melalui pemilihan dengan wujud merupakan 

perwakilan rakyat yang terbanyak. 

 

Pada masa modern, pemikiran Barat tentang konsep politiknya mulai 

mempengaruhi pemikiran para ulama siyasah. Sehingga mereka mengemukakan 

pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang nantinya bisa 

merepresentasikan kehendak rakyat. Dalam prakteknya, al-Anshari seperti dikutip 

oleh M.Iqbal, mengemukakan mekanisme pemilihan anggota Ahl al-hall wa al-

'aqd melalui beberapa cara, yaitu: 

 

a. Pemilihan umum dilakukan secara berkala, dalam sistem pemilihan ini 

anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan memilih anggota 

Ahl al-hall wa al-'aqd sesuai dengan pilihannya. 
 

b. Pemilihan Ahl al-hall wa al-'aqd melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam 

hal ini, masyarakat akan melihat orangorang yang mempunyai integritas 

dan perhatian yang besar kepada umat. 
 

c. Pemilihan anggota Ahl al-hall wa al-'aqd oleh kepala negara. 

 

Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai tugas sebagaimana tugas lembaga legislatif 

yaitu legislasi. Akan tetapi legislasi yang dijalankan pemerintahan Islam berbeda 

dengan legislasi yang dijalankan pemerintahan demokrasi. Dalam pemerintahan 
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Islam, legislasi harus didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai konstitusi 

tertinggi. Akan tetapi, manakala terdapat masalah yang belum atau tidak tercakup 

dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka Ahl al-hall wa al-'aqd bisa melakukan ijtihad 

kolektif untuk menentukan aturan-aturan baru. Dan hal inipun, harus tetap 

dilakukan dengan tanpa meninggalkan al-Qur'an. Dalam artian ijtihad dilakukan 

dengan konsep qiyas (analogi).
68 

 

Demokrasi perwakilan membutuhkan banyak sarana sebagai konduktor ide 

dari masyarakat kepada pemimpinnya, seperti parlemen (DPR, DPD, dan DPRD) 

dan Pemilu. Pemilu merupakan salah satu ajang kompetisi dan penjaringan 

pejabat-pejabat publik yang merupakan kader-kader partai politik. Meskipun 

belum seratus persen Pemilu dan partai politik mewadahi partisipasi dan 

kepentingan masyarakat, tetapi paling tidak partai politik dan Pemilu telah 

merepresentasikan demokrasi prosedural. Karena untuk mencapai ideologi 

demokrasi yang sesungguhnya memerlukan proses. Melalui proses inilah 

pencerdasan dan pendewasaan politik publik akan terwujud. 

 

Demokrasi perwakilan yang saat ini diterapkan di Indonesia dengan 

padanan sistem presidensial, sebagai manifestasi pengaruh presiden terhadap 

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan (UUD NRI 1945 pasca amandemen). 

Dalam sistem ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Bahkan 

presiden bisa mengajukan usulan terhadap suatu RUU yang sedang dikerjakan 

oleh lembaga dewan. Di samping sistem presidensial, juga diterapkan sistem multi 

partai sebagai sistem kepartaian saat ini.
69

 Hal inilah yang kemudian menandakan 

bahwasanya Indonesia menganut trias politika dengan kekuatan utama 

kelembagaan negara yang sangat besar dengan funsi dan kewenangan yang 

berbeda-beda dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan 

proses kenegaraan tidak terpimpin oleh satu institusi atau jabatan saja. 
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Dengan tujuan menciptakan sistem multi partai sederhana, konsep 

Parliamentary Threshold atau konsep ambang batas (pasal 202 ayat „1‟ UURI 

No.10/2008 (tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) yang memuat aturan 

ambang batas 2,5% bagi partai politik peserta Pemilu untuk mengirimkan 

kadernya di parlemen atau lebih tepatnya Parliamentary Threshold merupakan 

mekanisme ambang batas bagi partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan pada 

penghitungan suara di DPR pusat dengan patokan jumlah suara sah secara 

nasional dikali 2,5%). Pola ambang batas untuk menekan proporsi partai politik di 

parlemen sebelumnya telah banyak diterapkan di Negara-negara lain seperti 

Jerman, Turki dan lain-lain dengan besaran prosentase yang berbeda (misal di 

Indonesia dengan 2,5%). 

 

Seleksi pemilihan anggota ahl al-hall wa al-'aqd yang dilaksanakan secara 

berkala dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih. 

Tentunya dengan tujuan mengoptimalkan kinerja lembaga permusyawaratan dan 

demi menjaga terwujudnya hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik. 

Karena dalam Pemilu di negara Islam ada bai'at yang mengandung dua unsur, 

yakni pemilihan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk 

mengimplementasikan kedaulatannya untuk merepresentasikan kepentingan dan 

dalam bai'at juga terkandung makna "kontrak sosial", yang mana mengikat hak 

dan kewajiban para wakil rakyat dengan rakyatnya.
70

 Demikianlah jalan tengah 

jika ditinjau dari khasanah islam dan demoktrasi eropa yang kemudian adopsi 

dengan ciri khas yang dianut oleh demokrasi Indonesia. 
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BAB V  

PENUTUP 
 
 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

untuk menjawab pada rumusan masalah satu. Bagaimana Tinjauan siyasah 

syar‟iyyah terhadap Sistem Legislatif sebelum reformasi, pada sistem ini 

pada dasarnya merupakan sistem awal yang dibangun dengan berbagai 

perang pemikiran dan konsep. Yang kemudian berkembang melahirkan 

sistem politik demokrasi terpimpin oleh Soekarno lalu kemudian terjadi 

peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Soeharto yang mengambil alih kursi 

presiden, dalam arti ini Indonesia memang dalam keadaan yang rumit 

dalam memutuskan sistem legislatif yang ideal untuk digunakan, setelah 

bertahun tahun masa pemerintahan presiden Soeharto pun tak memberikan 

efek lebih terhadap sistem legislatif diman tanduk kekuasaan masih 

dipegang oleh pemerintah. Sehingga dalam pendekatan islamnya kajian 

siyasah syar‟iyah, legislatif merupakan lembaga lembaga penengah dan 

pemberi fatwa (ahl al-hall wa al-„aqd). Dalam hal ini jika pada posisinya 

legislatif sebagai representatif dari kemauan rakyat maka pada masa ini 

sangatlah tidak berjalan dengan baik. 
 

2. Pada rumusan masalah dua dalam hasil kajian ini penulis menumkan 

bagaimana Tinjauan siyasah syar‟iyyah terhadap Sistem Legislatif 
 

Sesudah Reformasi, lebih mendatang kegunaan jika dibandingkan dengan 

sebelum reformasi. Baik dari segi demokrasi dan penguatan sistem dengan 

menganut sistem trias politika dengan menggaris bawahi bahwasanya 

presiden bukan lagi sebagi tanduk kekuasaan melainkan ada kekuasaan 

lain dengan kewenangan yang lain yang sejajar dengan presiden. Dalam 

sistem legislatifnya pada masa setelah reformasi juga memberikan efek 

yang sangat besar bagi partai politik dan sistem hukum sebagaiman partai 

adalah pengisi legislaif. Siyasah syar‟iyah lebih berjalan dan kelihatan 
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lebih demokratis, hal ini sangat sejalan dengan prinsip islam dimana 

terdapat badan legislatif yang menghimpun suara rakyat dan representatif 

rakyat. 

 

B. Implikasi Penelitian 
 

1. Walaupun demikian pada sistem sebelum reformasi merupakan bagian 

dari pendewasaan sebuah negara dengan melewati berbagai macam 

geopolitik dan hukum. Pada penelitian ini diharapkan mampu menjawab 

pertanyaan tinjauan siyasah syar‟iyah terhadap sistem legilatif sebelum 

reformasi sebagai bahan pembelajaran dan menjadi pertimbangan dalam 

memilih kebijakan mengenai sistem legisltaif negara. 

 
2. Lebih lanjut pada sistem yang digunakan setelah reformasi pun masih 

terdapat kejanggalan yang perlu disempurnakan dalam hal ini pada 

prinsipnya Ahl hall wa al-„aqd adalah orang-orang yang diikuti atau di 

patuhi dan dipercaya umat, umat rela dengan pendapat mereka, karena 

mereka dikenal ikhlas, konsisten, taqwa, adil, beretika baik, memahami 

masalah dan lebih mementingkan kepentingan umum. Orang orang yang 

mengisis kursi legislatif haruslah memiliki sifat seperti demikian dengan 

menggunakan sistem yang digunakan dan dianggap sah oleh negara. 

Karena pada sistem yang digunakan oleh Indonesia saat ini, legislatif diisi 

dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda demi 

menghimpun satu mufakat demi kepentingan rakyat. 
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