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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

   Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

                  Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

ّ Wau W We 

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ٕ Ya Y Ye 

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

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 
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Tanda         Nama    Huruf Latin         Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

      Tanda Nama     Huruf Latin Nama 

 ٓ Fathah Ai a dan i 

 ّ Kasrah Au a dan u 

Contoh: 

كفِْْٕ :kaifa 

ٍّلِْْ :haula 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā  a dan garis di atas ...اِ|ِ...ٓ

ٓ kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ِّ  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 
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 māta: ه ات 

ه ٔ   ramā: ز 

ْ٘لِ    qīla: ق 

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

  Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الِ  اِلأِ   َِ ِض  ّْ  raudah al-atfāl :  ز 

ِ  ٌَْٗ ِ د  لَ  ِِالْو  الْف اِض    : al-madīnah al-fādilah 

 

5. Syaddah (Tasydid)  

  Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (ِْٰ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh  

بهٌ ا  rabbanā : ز 

ٌْ٘ ا  najjainā : ً جه

نِ   al-haqq : ً عِّ
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  Jika hurufٓber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

( ِٕ( maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

ِِّٖ ل   Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 

ِِّٖ ب  س   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع 

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشهوْطِ 

لَ  ِ  ِلْص   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لصه

فَ  ِ     al-falsafah : ا لْف لْع 

7. Hamzah  

   Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

ىِ  ّْ س   ta’muruna: ت أهْ 

عِ ا ل ْْ ٌه  :al-nau‘ 

ءِ  ْٖ  syai’un: ش 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-Qur‟an (darial-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah (ُاَللّه) 

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ِ  ِ ِاللّه ْٗي   ب اللَّه dīnullāh billāhِد 

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf1 [t].  

Contoh: 

َ ِاللّه ِ حْو  ِز  ْٖ  hum fī rahmatillāhُ نِْف 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL). 

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Im
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ABSTRAK 

Nama    : AHMAD NAHDATUL IMAM 

Nim       : 1020011885 

Judul   : Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda 

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Di Kota Makassar Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah 

  

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang satuan 

polisi pamong praja dalam penegakan perda nomor 15 tahun 2004 Tentang 

Bangunan di Kota Makassar Perspektif Siayasah Syar‟iyyah ? tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui; 1) Bagaimana wewenang Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata 

Bangunan di Kota Makassar ?, 2) Apa saja kendala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Makassar dalam penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Bangunan 

di Kota Makassar ?, 3) Bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap 

penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan oleh Satpol PP 

di Kota Makassar ? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research 

dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. sumber data adalah data 

primer, data didapatkan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang 

dilakukan di Kota Makassar dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan 

penelusuran referensi. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data melalui 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyadian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Satpol PP Kota Makassar 

memiliki kewenangan penindakan terhadap pelanggaran Perda berupa kewenagan 

non-yustisial, kewenangan penyelidikan dan administrasi dan kewenagan 

administrasi. 2) Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Makassar dalam 

penegakan Perda Tata Bangunan dominan berasal dari faktor ekternal seperti 

adanya perlawanan dari beberapa pihak, rendahnya kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum dan juga faktor internal seperti kualitas SDM anggota Satpol PP 

yang belum memadai, 3) Penegakan Perda dengan Satpol PP sudah selaras dengan 

konsep siyasah syar’iyyah, pendelegasian kewenangan untuk urusan tata 

bangunan merupakan tujuan kemaslahatan yang akan membawa pada kehidupan 

peradaban yang tertib dan tentram. 

Implikasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran Satpol 

PP akan kewenangan dan tanggungjawab mereka dalam pelaksanaan Perda 

dengan memaksimalkan kerjanya. Memberikan kesadaran kepada Pemerintah 

Kota Makassar untuk masif mensosialisasikan Perda Tata Bangunan ke 

masyarakat. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan hukum tata ruang Indonesia secara konstitusional terdapat 

dalam Undang-undang Dasar 1945, alinea IV yang memuat tentang tujuan 

Negara. Adapun tujuan negara yang dimaksudkan adalah memajukan 

kesejahteraan umum. Prinsip dasar ini kemudian secara konkret dirumuskan 

dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan “bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
1
 Pembangunan pada hakikatnya adalah 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu.
2
 

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional 

yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan 

agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap 

wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  

sosial. Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang 

                                                             

1
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Tahun 1945, Pasal 33. 

2
Silalahi, M.Daud.,Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, 

Indonesia (Bandung: Alumni, 200), h. 88 
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dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina 

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala 

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat 

meresahkan masyarakat. 

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya 

prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah 

Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat Pemerintah Daerah, 

kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP sangat 

diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam 

penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan 

demikian aparat Satpol PP merupakan garis depan dalam hal motivator dalam 

menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya penegakannya 

ditengah - tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk 

penyelewengan dan penegakan hukum.  

Penyelenggaraan tata bangunan untuk ketentraman dan ketertiban 

merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka 

setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu 

Satpol PP yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 “yang keberadaanya untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan 

peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban uum dan ketentraman 

masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 
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disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”
3 

Kehadiran bangunan-bangunan komersial itu secara otomatis menimbulkan 

aktivitas pergerakan lalu lintas yang cukup signifikan, sehingga menjadi magnet 

terjadinya kemacetan di pusat kota apalagi bila tidak disertai dengan percepatan 

pembangunan angkutan umum massal. 

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan 

unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan 

secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam hal tata bangunan 

yang menjadi tanggung jawab Satpol PP berdasarkan kewenangannya sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman 

dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara 

yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk 

terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran 

Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. 

Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada 

Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, 

terutama Peraturan Daerah, Peraturan Walikota , Keputusan Walikota dan produk 

hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah 

kepada masyarakat. 

                                                             
3
Republik Indonesia, ”Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah”. 
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Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu 

kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, 

dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan 

lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena 

itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga 

dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu tentang 

keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satpol PP 

dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
4 

Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian 

anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice 

System) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, 

sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Satpol PP adalah bagian dari 

Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP 

bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, 

Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki 

maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun 

Kota. 

 

                                                             
4
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 149, Ayat 1. 
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Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satpol PP tidak lain 

dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi- aksi represif, namun 

terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat  menjalankan perannya dalam 

memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. 

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar 

pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan untuk 

membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong 

Praja.
5
 

Keberadaan Satpol PP di Kota Makassar merupakan bagian dari proses 

penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna 

mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan 

penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di Kota 

Makassar sering ditangani oleh Satpol PP dengan berdasarkan adanya 

kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah 

dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini 

menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan 

Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran 

Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian 

                                                             
5
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah,” Pasal 148 Angka 1. 
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untuk bertugas di lapangan.
6
 

Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan 

kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala 

daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Satpol PP  dibatasi oleh 

kewenangan represif yang sifatnya nonyustisial. Karenanya, aparat Satpol PP 

seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan 

masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan 

kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). 

Berdasarkan uraian yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian  dengan judul “Wewenang Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata 

Bangunan Di Kota Makassar Perspektif  Siyasah Syar’iyyah”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada latar belakang, dan agar 

pembahasan tidak meluas maka penelitian ini difokuskan pada “Wewenang 

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 

2004 Tentang Tata Bangunan Di Kota Makassar Perspektif  Siyasah 

Syar’iyyah”. Selanjutnya dijabarkan dalam poin-poin berikut ini; 

a) Kewenangan 

b) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

c) Peraturan Daerah  

                                                             
6
Arifin Tasri, Kolakanews. 13 April 2022 Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 
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d) Siyasah Syar’iyyah 

2. Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, mempunyai beberapa 

konsep yang perlu untuk didefinisikan secara konseptual agar tidak terjadi 

penafsiran yang keliru dan penelitian tidak menyimpang dari orientasi dan 

tuuannya. Berikut dijelaskan konsep dalam fokus penelitian: 

a. Kewenangan 

Kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara atau 

lembaga Negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan 

perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai warga Negara atau lembaga Negara.
7 

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan 

menyelenggrakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di 

masyarakat.
8 

c. Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah 

provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah 

                                                             
7
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 100 

8
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja 
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pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas 

perjalanan-eksekusi-pemerintah-daerah. 

d. Siyasah Syar’iyyah 

Siyasah syariyyah adalah seperangkat peraturan yang bersifat mengikat 

dan memaksa, dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
9
 Abdul 

Wahab Khallaf menyatakan bahwa pengertian Siyāsah Syar’iyyah adalah 

otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki 

kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, 

meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).
10

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok dalam masalah penelitian 

ini adalah “Bagaimana Wewenang SATPOL PP Dalam PERDA No 15 Tahun 

2004 Tentang Tata Bangunan Di Kota Makassar Perfektif Siyasah Syariyyah ? 

Berdasarkan pokok masalah tersebut sub masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana wewenang Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan di kota Makassar ? 

2. Apa kendala Satpol PP Kota Makassar dalam penegakan Perda Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan di kota Makassar ? 

                                                             
9
A.Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29 

10
Rezky Arsita, “Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah 

di Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Perspektif Siyasah Syariyah)”, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 22. 
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3. Bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap penegakan Perda 

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan oleh Satpol PP di Kota 

Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Sebagai pembuktian bahwa karya ilmiah memiliki bobot keilmuan yang 

tinggi, beberapa referensi perlu untuk dipaparkan. Sekaligus untuk mendukung 

landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, berikut referensi yang 

digunakan oleh peneliti; 

1. Muhammad Soleh Abdullah, dalam skripsinya yang berjudul “Wewenang 

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di 

Kota Jambi (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi)” hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa wewenangan Satpol PP dalam 

penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi (Perda N0.2 Tahun 2014 tentang 

Prostitusi) antara lain memberikan sanksi tindakan, melakukan pembinaan, 

memberikan bantuan sosial dan faktor yang menjadi kendala dalam 

penegakan peraturan daerah kota Jambi (penelitian terhadap  Perda No.2 

Tahun 2014 tentang faktor yang mempengaruhi kewenangan Satpol PP 

Jambi adalah kualitas sumber daya Satpol PP yang masih rendah.
11

 

Penelitian ini sedikit berbeda dengan yang akan dilakukan peneliti, 

selain perbedaan pendekatan yang digunakan, juga mengenai focus 

penelitian yang dalam hal ini terkait dengan prostitusi di Kota Jambi 

                                                             
11

Muhammad Soleh Abdullah. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang 

Prostitusi)”, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019). 
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sementara dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terkait 

dengan Tata Bangunan. 

2. Sukardi, dalam thesisnya yang berjudul “Kewenangan Satpol PP Dalam 

Menjalankan Fungsi Penegakan Peraturan Daerah (Perda)”. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa Kepala Daerah dalam rangka 

menjalankan pemerintahan daerah dapat membentuk Satpol PP yang 

memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda, 

menyelenggarakan ketertiban publik dan ketentraman masyarakat. Oleh 

karena itu, Satpol PP merupakan salah satu unsure perangkat daerah yang 

berada di bawah kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala 

daerah melalui Sekda. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

menegakkan Perda.
12

 

Penelitian ini hanya membahas secara umum mengenai 

kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, berbeda 

dengan penelitian ini, yaitu lebih khusus mengenai wewenang Satpol PP 

dalam penegakan Peraturan Daerah dalam masalah tata bangunan. 

3. Zaenal Abidin dalam thesisnya yang berjudul “Penerapan konsep Siyasah 

Syari'iyyah dalam Perda Kota Bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun Aceh 

no 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar”. Hasil dari penelitiannya 

Zainal Abidin menguraikan keberhasilan penegakan Perda di Kabupaten 

Bekasi didukung dengan kerjasama pemerintah daerah dan kepolisian, 

dengan adanya kerja sama dengan kepolisian dan memberikan sanksi bagi 

                                                             
12

Sukardi, “Kewenangan Satpol PP Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Peraturan 

Daerah (Perda)”, Thesis  (Yogyakarta: Universitas Airlangga , 2016). 
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yang melanggarnya, oleh karena itu konsep Siyasah Syar’iyyah pun harus 

di terapkan di masyarakat untuk membatasi peredaran khamar yang masih 

tinggi peredarannya di masyarakat.
13

 

Penelitian memfokuskan pada penerapan konsep siyasah 

syar’iyyah dalam peraturan daerah, berbeda dengan penelitian ini dimana 

siyasah syar’iyyah hanya sebagai berpektif saja, sehingga penelitian ini 

masih relevan dijadikan bahan rujukan dalam penelitian yang saya 

lakukan. 

4. Lulu Anugrawati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Penertiban Pengemis Di Kota Makassar”. Hasil penelitian tersebut 

menguraikan upaya Satpol PP dalam melakukan penertiban pengemis yang 

mengganggu ketertiban umum yaitu dengan cara rehabilitasi dan dengan 

cara non penal, melakukan penyuluhan, himbauan, memperbaiki keadaan 

sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadarab hukum serta disiplin 

masyarakat dan meningkatkan Pendidikan moral.
14

 

  Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas 

fungsi lembaga Satpol PP, namun yang membedakan lebih menfokuskan 

kewenangan dalam masalah tata bangunan dengan perspektif siyasah 

syar’iyyah. 

                                                             
13

Zaenal Abidin, “Penerapan konsep Siyasah Syari'iyyah dalam Perda Kota Bekasi no 17 

tahun 2009 dan Qanun Aceh no 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar”. Thesis (Bandung: UIN 

Sunan Gunung Djati, 2019). 

14
Lulu Anugrah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 

2020). 



 
12 

 

  

5. Veni Dwi Arini dalam skripsinya “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Perrcepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini memaparkan keberhasilan kerja 

unit Satpol PP Kota Makassar dalam pengendalian Covid-19 dengan 

berbagai tantangan. Di tengah keterbatasan jumlah anggota Satpol PP Kota 

Makassar sukses dengan berbagai program dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab.
15

 

  Penelitian menfokuskan aspek kajian pada kinerja Satpol PP dalam 

upaya pengendalian Covid-19 di Kota Makassar, yang membedakan 

dengan penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan dan juga lebih 

fokus pada kewenangan Satpol PP dalam urursan tata bangunan saja.  

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan 

masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk wewenang Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 

Tentang Tata Bangunan di Kota Makassar 

b. Untuk mengetahui kendala Satpol PP Kota Makassar dalam penegakan Perda 

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan di kota Makassar 

                                                             
15

Veni Dwi Arini, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perrcepatan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Makassar”. Skripsi (Makassar: Universitas 

Muhammadiyah Makassar; 2022). 
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c. Untuk mengetahui konsep siyasah syar’iyyah terhadap penegakan Perda 

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan oleh Satpol PP di Kota 

Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan teori 

kewenangan, penegakan undang-undang dalam perpektif siyasah 

syar’iyyah)  

2) Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian mengenai Peraturan 

Daerah Tentang Tata Bangunan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa kesadaran  para 

penegak hukum akan wewenangnya. 

2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah sebagai acuan 

praktis dan literasi bagi semua pihak yang kompoten, baik untuk 

akademisi, negarawan dan masyarakat untuk melihat sejauh mana 

kewenangan Satpol PP terkait persoalan Tata Bangunan. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kewenangan 

1. Pengertian Kewenangan 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering 

disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 

dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah.
1
 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 

kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan 

formal.
2
 Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, 

kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.
3
 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ 

sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten 

                                                             
1
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 

h. 35-36. 

2
Fajriani dan Andi Tenripadang. “Dampak Pemilihan Kepala | 1 Desa Terhadap 

Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif 

Siyasah Syar‟iyyah.” Siyasatuna 3, no. 1 (2022): 6. 

3
Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 

1998), h. 37-38. 
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complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 

hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan 

demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 

sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 

dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 

(inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan 

jelas bersumber dari konstitusi. 

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa 

digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan 

antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. 

Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif 

atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu 

“onderdeel” tertentu saja dari kewenangan. 

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat 

strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata 

kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut 

Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni 

atribusi, delegasi, dan mandat.
4
 

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam 

tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki 

oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan 

kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi 

                                                             
4
Hilipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2005), h. 140. 
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tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan 

atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan 

undang-undang. 

B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

1. Pengertian SATPOL PP 

 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja pasal 1 mengatur bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang 

dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat. Pada pasal 2 PP No 16 Tahun 2018 menegaskan 

kembali bahwa Satpol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh 

pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai 

dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. 

 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkedudukan di Daerah yaitu di 

Provinsi dan Kabupaten/kota. Di wilayah Provinsi, Satpol PP dipimpin oleh 

Kepala satuan berada di bawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, dan 

di wilayah Kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/wali kota 

melalui sektretaris Daerah Kabupaten/Kota (sekda Kab/kota). Satpol PP dalam 

melaksanakn tugas-tugasnya sejajar dengan instansi vertikal yang memiliki fungsi 

yang sama dalam pembinaan keamanan dan ketertiban di wilayah yaitu instansi 

TNI (Kodim/Kodam) dan Kepolisian (Polres/Polda). Sehingga kedudukan Satpol 
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PP cukup terhormat sebagai wakil pemerintah daerah yang menangani pembinaan 

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang sejajar dengan instansi 

vertikal sebagaimana tersebut di atas.
5
 

2. Tugas dan Wewenang SATPOL PP 

a. Tugas  

Tugas dari Satpol PP sendiri dapat dilihat dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 

Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda 

dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat”. Dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 dapat dilihat 

fungsi dari Satpol PP yaitu : 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat;  

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat di daerah; 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

                                                             
5
Dedy Suhendi, “Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang 

Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah”, Jurnal Tatapamong 1, no. 

2, (2021): h. 163. 
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6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan 

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 

Peranan Satpol PP yang meliputi mengenai tugas, fungsi dan wewenang 

dari Satpol PP itu sendiri. Dalam penjelasan umum PP Nomor 6 Tahhun 2010 

tersebut disebutkan Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk 

menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga 

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat 

dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakan 

Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah 

lainnya yaitu peraturan kepala daerah. 

b. Wewenang 

Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena 

Satpol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa; 

Polisi Pamong Praja berwenang:
6
 

1) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, 

                                                             
6
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja, Pasal 6. 
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2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

3) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat, 

4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas 

Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan 

5) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau peraturan kepala daerah. 

Selanjutnya membahas fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda 

dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan 

masyarakat 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan 

pelindungan masyarakat. 

3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan 

masyarakat dengan instansi terkait. 



20 
 

  

4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 

pelaksanaan Perda dan Perkada. 

5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP 

sebagai aparat Pemerintah Daerah yang berstatus Pegawai Negari Sipil yang 

diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah diimaksud Satpol PP mempunyai 

tugas: (1) menegakkan Perda dan Perkada; (2) menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketentraman; dan (3) menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 

Dengan adanya PPNS, tugas dan wewenangn Satpol PP semakin tajam karena 

PPNS dapat melakukan tindakan pro yustisi dimana pelanggar Perda dapat 

dikenakan sanksi pidana kurungan badan dan atau denda.
7
 

C. Tata Bangunan 

Tata bangunan adalah pengaturan pembagian wilayah menjadi unit yang 

lebih kecil untuk tujuan pengaturan pemakaian tanah serta bangunan-

bangunannya. Peraturan tata bangunan dibedakan dari segala undang-undang 

seperti undang-undang bangunan, kebakaran, kesehatan, dan perumahan. Undang-

undang bangunan dan kebakaran menyangkut cara bangunan itu dibangun, untuk 

menjamin keamanan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran atau bahaya 

                                                             
7
 Dedy Suhendi, “Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang 

Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah”, Jurnal Tatapamong 1, no. 

2, (2021), h. 164. 
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lainnya. Undang-undang kesehatan dan perumahan pada umumnya menyangkut 

jaminan bahwa bangunan dibuat tidak kurang dari standar minimum kesehatan.  

Tata bangunan khusus membagi semua tanah bangunan menjadi beberapa 

klasifikasi, masing-masing untuk tujuan tinggal, komersial, dan industri supaya 

setiap fungsi dari lingkungan masyarakat akan mendapatkan cukup tanah dalam 

lokasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan ditempatkan sedemikian rupa supaya 

secocok mungkin dengan tujuannya. Tata bangunan juga mengontrol ukuran 

persil tanah, besar dan tinggi bangunan, serta persyaratan bagian ruang yang tidak 

dibangun pada persil. Hal ini dilakukan supaya intensitas pemakaian tanah dapat 

dikontrol untuk memberikan standar penerangan alam, udara dan kesendirian 

(privasi) kepada penduduk, untuk membatasi kepadatan jalan dan meningkatkan 

pelayanan umum.  

Tujuan penataan bangunan pada kawasan perencanaan adalah untuk 

menciptakan bentuk dan massa bangunan yang sesuai dengan regulasi Rencana 

Detail Tata Ruang. 

1. Ketentuan tata massa bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, 

besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zonasi. Komponen 

ketentuan tata massa bangunan minimum terdiri atas: garis sempadan 

bangunan minimum dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko 

kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika, tinggi bangunan 

maksimum atau minimum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 

keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika dan prasarana dan jarak 

bebas antar bangunan minimum yang harus memenuhi ketentuan tentang 
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jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian 

bangunan serta tampilan bangunan (optional) yang mempertimbangkan 

warna bangunan, keindahan serta keserasian dengan lingkungan 

sekitarnya. 

2. Bentuk bangunan dalam hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan itu 

seperti, bentuk bangunan permanen, semi permanen dan darurat. 

D. Peraturan Daerah 

1.  Pengertian Peraturan Daerah 

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8
 

Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk 

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di 

Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan 

serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah. Sesuai  

ketentuan  Pasal  12  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun 2004 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

                                                             
8
 Republik Indonesia, ”Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.” 
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pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah 

dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau 

Bupati/Walikota. 

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan 

DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang 

dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD,sedangkan 

rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 

dipergunakan sebagai bahan persandingan. 

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi 

Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu 

materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain: 

 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Tata Ruang Wilayah Daerah 

d. APBD 

e. Rencana Program Jangka 

f. Menengah Daerah 

g. Perangkat Daerah 

h. Pemerintahan Desa 

i. Pengaturan umum lainnya. 

2. Asas Pembentukan Perda 
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Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang- undangan sebagai berikut: 

a) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis 

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang 

tidak berwenang.  

c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. 

d) dapat dilaksanakan,yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhati efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 

sosiologis. 

e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 

dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 

f) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata 

atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti 
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sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

g) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan   peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan,persiapan, penyusunan dan pembahasan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

proses pembuatan peraturan perundang-undangan.  

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas 

sebagai berikut: 

1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman 

masyarakat. 

2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia 

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia 

secara proporsional. 

3. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat 

dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan 

tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 

4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakatdalam setiap 

pengambilan keputusan. 
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5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 

muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. 

6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 

kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-

masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 

8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi 

muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan 

berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, 

gender atau status sosial. 

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda 

harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

adanya kepastian hukum. 

10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi 

muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan 

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan 

kepentingan bangsa dan negara. 
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Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah 

dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, 

sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat daerahnya. 

Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme 

APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut 

tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi 

dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam 

perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat 

tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung 

tenaga kerjadan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya. 

3.  Proses Penyusunan Perda 

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk 

hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar 

lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda 

perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan 

mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang 

bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat 

tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara 

sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. 
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Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk 

hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses 

pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 

 

a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan 

dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam 

hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah 

inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah 

rancangan Perda (legal draft). 

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD. 

c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris 

Daerah.  

E. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

1.  Pengertian Siyasah Syar’iyyah 

Secara etimologi siyasah Syar’iyyah 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 „Aqail adalah sesuatu tindakan 

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar 

dari kerusakan.
9
 

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung 

beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk 

kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam 

                                                             
9
Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh”.kuliyat da‟wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya 

Pratama,1997), h.  89. 
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konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas 

dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh 

publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah 

mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya 

keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah  yang penuh 

cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam  wilayah  ijtihadi, Yaitu dalam 

urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah 

melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah 

ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan 

maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar’iyyah 

adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat 

manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya 

meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah 

secara eksplisit.
1020 

Adapun Siyasah Syar’iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang 

mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 

negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
11

 

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah 

dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang 

                                                             
10

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

h. 29. 

 
11

Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,1993),123 
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menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba 

sehingga pelakunya disebut sûs. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu 

menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk 

kemaslahatan. 

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca 

di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil 

dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan 

tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari 

kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada 

tuntunan wahyu yang diturunkan.
12 

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar’iyyah itu 

ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan 

dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah 

adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah 

3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.
13

 

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyasah Syar’iyyah yang 

dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara‟  bukan 

kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia 

saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain 

adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan 

aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa 

                                                             
12

 Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir 

Muhammad Uyun, (Damaskus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26. 

13
 Abu Nash Al Faraby, As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, 

(Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), h. 99-100. 
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membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah 

digariskan oleh syari‟at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi 

manusia.
14

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar’iyyah 

merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga  kemaslahatan 

manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan 

keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, 

baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).
15

 Tujuan 

utama siyasah Syar’iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara 

yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu 

sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di 

segala zaman dan di setiap negara.     

2.  Objek Dan Metode Siyasah Syar’iyyah 

Dengan siyasah Syar’iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan 

menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat.
16

 

Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara 

terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam 

Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar’iyyah 

sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu: 

                                                             
14

 Romli,SA, Muqaranah Mazahib Fil Us}ul,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158 

15
 Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqninil Ahkam, (Riyadh: Jamiah 

Riyadh, 177), h. 83. 

16
 Andi Dirga Ardana Hidayat, Hamsir, dan Rahmatiah HL. “Penerapan Prinsip Check and 

Balances dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam.” 

Siyasatuna 3, no. 1 (2022): 49. 
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a. 'Aqdul Imamah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam  Islam 

yang mengacu kepada syura. 

b. Taqlidu al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua 

pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyysah. 

c. Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, 

wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. 

d. Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd, mengangkat para pejabat militer, panglima 

perang dan sebagainyah. 

e. Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih, yaitu kewenangan untuk memerangi para 

pemberontak atau ahl al- riddah. 

f. Wilayatu al-qadha, kewenangan dalam menetapkan para 

pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya. 

g. Wilayatu al-madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan di antara 

rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu. 

h. Wilayatun niqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan 

mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. 

i. Wilayah 'ala imamati ash-shalawat, kewenangan mengimami shalat baik 

secara langsung atau mengangkat petugas tertentu. 

j. Wilayah 'ala al-hajj, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan 

penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya. 

k. Wilayah 'ala al-shadaqat, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat, infaq 

dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai 

distribusi dan penentuan para mustahiknya. 
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l. Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah, kewenangan pengelolaan dan 

pendistribusian rampasan perang. 

m. Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj, kewenangan menentapkan 

pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang 

komoditi. 

n. Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad, kewenangan menetapkan setatus 

suatu wilayah dari kekuasaannya. 

o. Ihya’u al-mawat wa ikhraju al-miyah, kewenangan memberikan izin dalam 

pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air. 

p. Wilayah Fil himâ wal arfâq, kewenangan mengatur dan menentukan batas 

wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan 

lindung, cagar budaya, dan sebagainya. 

q. Wilayah Fi ahkami al- iqtha', kewenangan memberikan satu bidang tanah 

atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya. 

r. Wilayah fi wadh'i dîwân, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat 

dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para 

petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan. 

s. Wilayah fi ahkami al- jarâim, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu 

dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan 

seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan 

pembunuhan. 

t. Wilayah fi ahkami al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga 

pengawasan. 
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Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa  masalah yang masuk dalam 

kewenangan siyasah Syar’iyyah. Beliau mendasarkan teori siyasah 

Syar’iyyah. Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi 

pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-

orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang 

dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang 

negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang 

berkaitan dengan amanat kekayaan. 

Sedang siyasah Syar’iyyah dalam bidang penegakan hukum yang adil 

memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk 

pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksalanakan hukuman hudud 

dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, 

penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebaginya serta 

melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus 

dimusyawarahkan.
17

 

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan Siyasah 

Syar’iyyah dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya 

secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan 

panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum 

acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang 

merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan siyasah 
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Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq 

Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), h. 125. 
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Syar’iyyah. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang 

pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), 

amarat (tanda-tanda atau ciri- ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi 

yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan 

hukum berdasarkan al-Qurah atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, 

saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan 

sebagainya.
18

 

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat 

adalah apa yang telah dikemukankan di muka bahwa inti dari syariat Islam 

adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia 

dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an 

dan Hadis, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka 

disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan 

syariat. 

Selain argumentasi di atas ada bukti historis bahwa keputusan-

keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang 

mengindikasikan sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Di antara 

contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-

catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan 

dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks 

al-Qur'an  maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk 
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Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir 

Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26. 
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kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain 

menunjukan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali 

menghukum bakar  kaum  zindik  untuk menimbulkan efek jera atas tindakan 

yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci 

menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk 

tidak menghukum potong tangan  pencuri yang miskin di masa krisis, tidak 

memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan 

menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar 

yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka 

masih sebagai muslim yang bersyahadat  dan menjalankan kewajiban shalat 

Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutif oleh A.Djazuli, merangkum objek 

atau wilayah cakupan siyasah Syar’iyyah itu kepada delapan bidang, yaitu: 

(1) siyasah dusturiyah Syar’iyyah; (2) siyasah tasyri'iyah Syar’iyyah; (3) 

siyasah qadhaiyah Syar’iyyah; (4) siyasah maliyah Syar’iyyah; (5) siyasah 

idariyah Syar’iyyah; (6) siyasah dauliyah; (7) siyasah tanfiziyah syra'iyah; 

(8) siyasah harbiyah Syar’iyyah.
28

 Sedangkan dalam kurikulum Fakultas 

Syariah cakupan kajian Fiqih siyasah diringkas menjadi empat bidang yaitu 

Fiqh Dustury, Fiqh Maly, Fiqh Dauly, dan Fiqh Harby. Adapun  pendekatan 

kajian dan penerapan Siyasah Syar’iyyah menggunakan  metode  Qiyas,  al  

Maslahatul Mursalah,  Saddud Dzari'ah dan Fathud Dzari'ah, Al-'Adah, Al 

Istihsan, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. 

3. Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Penegakan Hukum 

Dalam pandangan fiqh siyasah manusia memiliki hak-hak kemanusiaan 



37 
 

  

yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia 

dihadapan hukum.
19 Kerjasama dalam  realisasi disetiap lingkungan kemanusiaan 

diperlukan karena ada saling ketergantungan. Kerjasama ini dilaksanakan agar 

saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan 

kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan. 

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan sosial dan 

politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang 

memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab, 

bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas 

dengan kelas yang lain. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa 

pandang bulu. 

Dalam kajian fiqh siyasah yang menjadi objek dalam mengatur  tatanan 

masyarakat dengan negara dan mengatur tatanan masyarakat dengan badan negara 

yang menuntun masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan menjauhkan 

kemudharatan. Sudah kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan bagi setiap 

manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman dan setiap mukmin 

menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan sejujur- jujurnya dan 

seadil-adilnya.
20

 Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang 

akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu prasangka apapun dalam arti bahwa 

dilarang untuk belas kasih terhadap  suatu kelompok atau orang tertentu kecuali 

                                                             
19

Dzajuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 124 
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Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir 

Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 27. 
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dalam hal kebenaran. 

Selama keadilan dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tatanan 

kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah 

tidak dapat ditegakan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan 

kehidupan duniapun mengalami goncangan. 

Dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu adalah amanah kekuasaan, 

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di 

pundaknya.
21

 Amanah merupakan sesuatu yang  harus dipelihara karena kelak 

akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu 

amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan 

dan penyalahgunaan kekuasaan.Sebagaimana yang terdapat dalam  QS. An-Nisa 

/4:135 

                                      ى                                                                                                               
                        ى                                                                                                                      

                                                                                                 ١٣٥ 
Terjemahnya; 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan 

saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, 

ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) 

kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari 

kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling 
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Rahmawati B | 393 ., Dea Larissa, dan Hisbullah. “Peran Pemerintah Desa Terhadap 

Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Siyasah Syar‟iyyah 3, no. 2 (2022): 398. 
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(enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala 

apa yang kamu kerjakan.”
22

 

Sebagai sumber utama syari‟ah, dalam pembicaraan mengenai hukum, 

Al‐  Qur‟an memposisikan ajaran hukum dalam bagian teramat penting dari 

sekian ajaran yang disampaikannya. Sehingga dengan sendirinya upaya penegakan 

hukum diletakkan sebagai upaya dinamis.                                              

                                                             
22

Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta;Dharma Art, 2015) h 100 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian. 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian Field Research Kualitatif. Jenis 

penelitian ini dipilih agar peneliti bisa secara individu berbicara dan mengamati 

secara langsung orang yang ditelitinya di lokasi penelitian dan dapat mengamati 

dan belajar secara langsung kepada suatu kelompok sosial tertentu. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian akan difokuskan di Kota Makassar. Lokasi tersebut 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada lokasi inilah ingin dilakukan 

penelitian terkait wewenang Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 15 Tahun 

2004 Tentang Tata Bangunan, sehingga nantinya diharapkan penelitian bisa 

terlaksana dengan baik. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis 

empiris dan normatif syar’i. Pendekatan ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 

ungkapan lain. Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. 

1. Penedekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini 

dikenal pula dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara 
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langsung di lapangan. Metode pendekatan ini berupaya memahami 

peranan masyarakat yang ada didalamnya, yakni suatu pendekatan yang 

beranjak dari fenomena sosial masyarakat. 

2. Pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan yang meninjau dan 

menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip yang 

berdasarkan syariat Islam seperti al-Quran dan hadis. 

C. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang ingin didapatkan oleh peneliti, maka 

dibutuhkan sumber data yaitu sebagai berikut : 

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya 

dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data 

primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan 

hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan 

hasil suatu pengujian tertentu. Ada dua metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data primer yaitu, melalui survey dan observasi  

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan 

dalam suatu penelitian  tertentu.
1
 

D. Metode Pengumpulan Data 

                                                           
1Rosady Ruslan, Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi, Edisi 1, Cet V 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2010). h. 138 
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Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan (Field Research) dibutuhkan 

suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. 

Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian 

lapangan, digunakan tiga metode oleh penelitian yaitu: 

1. Observasi, yaitu salah satu metode yang menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti  baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek. 

2. Wawancara (Interview), yaitu salah satu bentuk komunikasi antara dua 

orang atau lebih dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu, 

3. Dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam bentuk dokumen, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu 

baik berupa tulisan maupun gambar yang digunakan sebagai pelengkap 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.
2
 

 

 

E. Instrument Penelitian 

                                                           

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:  Alfabeta, 

2009), h. 204. 
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Insturmen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Insturmen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif. Instrument penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti sendiri sebagai instrument peneliti 

2. Pedoman wawancara 

3. Handphone 

4. Kamera 

5. Alat Tulis 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu 

diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 

diperoleh suatu pengetahuan. 

Adapun langkah-langkah dalam data adalah sebagai berikut: Pertama, 

Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung 

diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan 

kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul 

masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan 

metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data 
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tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan 

rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Verifikasi data atau 

penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari data pengolahan data. 

Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data. 

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan 

dengan menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. 

Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat 

umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

 Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan 

pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan 

kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan 

menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.
3
 Dalam keabsahan data ini 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. 

 

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabet, 

2009), h.270 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM 

PENEGAKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG TATA 

BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kota Makassar 

Kota Makassar adalah ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya 

dikenal sebagai kota Ujung Pandang, penduduk kota makassar berjumlah 

1,526,677 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 755,968 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 770,709 jiwa dan luas wilayah kota Makassar yaitu 175,77 

km persegi pada tahun 2018. 

a. Sejarah Kota Makassar 

Pada awalnya kota dan Bandar Makassar berada di muara sungai Tallo 

dengan Pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad ke-xv. Sumber 

dari portugis, memberitakan bahwa Bandar Tallo iru awalnya di bawah kerajaan 

Siang di sekitar Pangakajene pada pertengahan abad ke-XVI. Tallo Bersatu 

dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama kerajaan Gowa dan mualai 

melepaskan diri dari kerajaan siang, bahkan menyerang dan menakhlukkan 

kerajaan-kerajaan disekitarnya. 

Hubungan Makassar dengan agama Islam diawali kehadiran Abdul 

Ma’mur Khatib Tunggal atau Dato’ ri Bandang yang berasall dari Minangkabau 

Sumatera Barat, yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 

1605. Beliau mengislamkan raja Gowa yang ke XIV I Mangngarai Daeng 

Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (masa kempemimpinan 1593-1639), dan 
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mengkuubumi I Mallingkang Daeng Manyonri Karaeng Katangka yang juga 

sebagai raja Tallo, kedua raja ini resmi memeluk agama Islam pada tanggal 9 

November 1607 yang kemudian tanggal tersebut selanjutnya diperingati sebagai 

hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000. 

Dari tahun 1930an sampai pada tahun 1961 jumlah penduduk kota 

Makassar mengalami peningkatan drastis yakni dari kurang lebih 90,000 jiwa 

menjadi hampir 400,000 jiwa, dan mayoritas merupakan pendatang baru yang 

berasal dari luar wilayah. Dari hal itu pula kota Makassar mengalami pergantian 

nama menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan Jumpandang yang selama 

berabad-abad lamanya menandai kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 

1971, kemudian pada tahun 1999 terjadi kembali perubahan nama menjadi 

Makassar lagi, tepatnya pada tanggal 13 Oktober tahun 1999 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999 bahwa nama kota Ujung Pandang 

dikembalikan menjadi Kota Makassar, yang sesuai juga dengan Undang-undang 

nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diganti menjadi Undang-

undang nomor 32 tahun 2004. 

b. Administratif 

Secara administratif Kota Makassar memiliki 153 Keluharan dari 15 

Kecamatan, terdiri dari: 

1) Kecamatan Ujung Tanah dengan 9 Kelurahan  

2) Kecamatan Wajo dengan 8 Kelurahan 

3) Kecamatan Mariso dengan 9 Kelurahan 

4) Kecamatan Mamajang dengan 13 Kelurahan  

5) Kecamatan Tamalate dengan 11 Kelurahan 

6) Kecamatan Rappocini dengan 11 Kelurahan  

7) Kecamatan Makassar dengan 14 Kelurahan  
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8) Kecamatan Ujung pandang dengan 10 Kelurahan  

9) Kecamatan Bontoala dengan 12 Kelurahan  

10) Kecamatan Sangkarang dengan 3 Kelurahan  

11) Kecamatan Panakkukang dengan 11 Kelurahan  

12) Kecamatan Tallo dengan 15 Kelurahan 

13) Kecamatan Manggala dengan 8 Kelurahan 

14) Kecamatan Biringkanaya dengan 11 Kelurahan  

15) Kecamatan Tamalanrea dengan 8 Kelurahan 

 

Gambar Peta Kota Makassar 

Kota Makassar terletak antara 19º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” 

lintang selatan, dengan bata wilayah sebagai berikut:  

a) Sebelah utara kota Makassar berbatasan dengan kabupaten Maros 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar 
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c) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros  

d) Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. 

c. Letak Geografis 

Kota Makassar merupakan kota yang letaknya dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara yang didalamnya mengalir 

beberapa sungai seperti sungai Jeneberang, sungai Pampang dan sungai Tallo. 

Kota Makassar juga merupakan hamparan dataran rendah yang berada pada 

ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. 

d. Topografi 

Secara umum topografi kota Makassar terbagi menjadi dua bagian yaitu 

pada bagian barat kearah utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai, 

sedangkan pada bagian timur keadaan topografinya relatif berbukit seperti pada 

Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang, kemiringan lahan 0-2 derajat (datar) 

dan kemiringan lahan 3-5 derajat (bergelombang). Kota Makassar juga memiliki 

kondisi iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 

derajat celcius sampai dengan 29 derajat celcius, perkembangan fisik Kota 

Makassar cenderung mengarah ke bagian timur kota, hal ini terlihat dengan 

giatnya pembangunan perumahan pada bagian Kecamatan Tamalanrea, 

Kecamatan Panakkukang dan beberapa kecamatan lainnya yang berada pada 

bagian timur Kota Makassar. 

e. Pemerintahan 

Pemerintahan di kota Makassar sebenarnya sudah ada sejak masa 

penjajahan belanda, pada tahun 1918 Kota Makassar dipimpin oleh J.E Dambrink 

yang menjabat sampai tahun 1931, kemudian dilanjut oleh G.H.J Beikenkamp 

yang menjabat dari tahun 1931 sampai tahun 1932, F.C. Van Lier menjabat dari 

tahun 1932 ampai tahun 1933, Ch.H. Ter Laag menjabat dari tahun 1933 sampai 
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tahun 1934, J. Leewis menjabat dari tahun 1934 sampai tahun 1936, H.F.Brune 

yang menjabat dari tahun 1936 sampai tahun 1942. 

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, kota Makassar di pimpin oleh B. 

Yamasaki yang menjabat dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada masa revolusi 

kemerdekaan Indonesia kota Makassar dipimpin oleh Nadjamuddin Dg Malewa 

yang menjabat dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 11 September 1945, 

kemudian dilanjutkan oleh H.F. Brune, serta D.M Van Swietene yang menjabat 

pada tahun 1946. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1946 kota Makassar di 

pimpin oleh Adul Hamid Dg Magassing yang menjabat sampai tanggal 27 

Desember 1949, dan dilanjutkan oleh Salawati Daud yang menjabat sampai 

Agustus 1950. 

2. Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar 

a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 

Organisasi atau tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda, 

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar di buat berdasarkan 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala Daerah untuk 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta sebagai penegak 

Peratutan Daerah. 

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermotto Praja wibawa, 

sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC 

menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap 

jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul 

antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga 

kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian disetiap kawedanan 

dan keresidenan dan melakukan beberapa tugas keamanan dan ketertiban pasca 
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kekuasaan Raffles (1815). Bailluwini terus berkembang menjadi suatu organisasi 

yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen 

dan asisten residen. 

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi 

Pertama, Polisi Pamong Praja (Bestuurpolitie) yang ditempatkan menjadi bagian 

dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga 

malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong 

Praja.Kedua, Polisi Umum (Algemeen Politie) yang merupakan kesatuan khusus 

dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, 

polisi bersenjata (Gewapende Politie). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, 

keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (Procureur Generaal) pada Mahkamah 

Agung (Hoogerrechtshof) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban umum. 

Polisi Pamong Praja (Bestuurpolitie) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi 

pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat 

pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan 

memimpin warga, bukan sebagai pengawas yang mengawasi warga seperti 

layaknya fungsi dari polisi modern. 

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang 

mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon 

di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 

tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman 

masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Deta 

semen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 

2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 

Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri 
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NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi 

Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 

Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang 

diperingati setiap tahun. 

Pada Tahun I960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di 

luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan 

para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi 

Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi 

Daerah No. 10 Tahun1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari 

korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalamUU No 13/1961 tentang Pokok- 

pokok Kepolisian.Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan 

Pagar Praja dengan Peratura. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 

No. 1Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer 

sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP 

merupakan perangkat wilayah yang melaksanakantugas dekonsentrasi. 

b. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melaksanakan 

fungsinya mempunyai Visi 

“Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat menuju kota dunia” 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki Misi 

1. Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui 

peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 
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2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan urusan Pemerintahan  bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

4. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

5. Pembinaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, dan ketertiban 

umum; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan Fungsinya 

c. Bagan Organisasi Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Makassar  

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur organisasi Unit Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, berikut disajikan bagan 

Organisasi Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, sebagai 

berikut: 
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SEKSI 

PELATIHAN DAN 

MOBILISASI 

PLT.SEKSI 

HUBUNGA

N ANTAR 

SEKSI 

KETERTIBAN 

UMUM 

SEKSI 

BIMBINGAN DAN 

PENYULUHAN 

SEKSI OPERASI 

DAN 

PENGENDALIA 

SEKSI 

KEWASPADAAN 

DINI 

PLT.SEKSI DATA 

DAN INFORMASI 
SEKSI 

PENEGAKAN 

BID.PEMBINAAN 

SATUAN 

PERLINDUNGAN 

BID.PENEGAKAN 

PERATURAN 

DAERAH 

BID.KETERTIBAN 

UMUM 

DANKETENTRA 

BID.PEMBINAAN 

MASYARAKAT 

SUB.BAGIAN 

PERENCANAA 

N DAN 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASAT 

SEKRETARIS 

SUB.BAGIAN 

PERENCANAA 

N DAN 

SUB.BAGIAN 

PERENCANAA 

N DAN 

UP
T 

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Makassar 

Susunan Organisasi dan tata kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 18 tahun 

2008 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

satuan polisi pamong praja , dimana struktur organisasi terdiri dari : 

1. Kepala Satuan; 

2. Sekretariat, terdiri atas: 

a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b) Subbagian Keuangan; 

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas: 
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a) Seksi Kewaspadaan Dini 

b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan. 

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas: 

a) Seksi Operasi dan Pengendalian; 

b) Seksi Ketertiban Umum. 

5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas: 

a) Seksi Penegakan 

b) Seksi Hubungan Antar Lembaga. 

6. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 

a) Seksi Data dan Informasi; 

b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

d. Tata Kerja Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar 

Susunan Organisasi dan tata kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Kedudukan, dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kota Makassar 

antara lain sebagai berikut : 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

mengkoordinasikan penyusunan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peratuan Perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi 
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antara lain, penyusunan perumusan kebijaksanaan dibidang ketentraman dan 

penertiban umum penyusunan rencana pelaksanaan penyelidikan dan 

penertiban pelanggaraan Peraturan Daerah, penyusunan rencana pelaksanaan 

umum dan penegakan Peraturan Daerah, pembinaan terhadap kelompok jabatan 

fungsional, pembinaan pengelolaan ketatausahaan. 

2. Subag Tata Usaha 

Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat 

menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan 

urusan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Subag Tata Usaha mempunyai 

fungsi melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga 

dan pemeliharaan kantor Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan 

pengelolaan administrasi pegawai, keuangan, mengumpulkan hasil 

penyusunan rencana program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi 

dan tata laksana. 

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas Menyusun 

perencanaan program, prosedur dan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis 

kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan, 

penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat dan kerawanan social, 

terutama dalam Penegakan Peraturan Daerah, untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai 

fungsi penyusunan rencana kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban 

umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan pengendalian 

ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan.  

4. Seksi Pengembangan Dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja 

Seksi pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja 
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mempunyai tugas menyusun program prosedur dan malakukan penyusunan 

teknis kegiatan pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja 

meliputi rencana kebutuhan personil, pendidikan/perhatian dan penyuluhan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan dan 

kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi menyusun rencana 

Satuan Polisi Pamong Praja, pendidikan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja, 

mengadakan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengembangan dan 

kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, menganalisis perkembangan dan 

kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, menyiapkan pedoman kerja kantor 

dalam rangka pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, 

memberikan unsur pembinaan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong 

Praja, memantau perkembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, 

menyusun perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan dan kapasitas 

Polisi Pamong Praja, memberi saran pertimbangan kepada pimpinan dalam 

rangka pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik dan 

mental anggota. 

5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana dan persiapan tenaga teknis penyidikan dengan 

berkoordinasi dengan seksi serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan 

terhadap pelanggaran terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga, 

merupakan pelanggaran salah satu perda, peraturan Walikota dan keputusan 

Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 

Seksi PPNS mempunyai fungsi menyusun perencanaan penyiapan tenaga 

teknis, merencanakan bentuk dan model tanda pengenal, 
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mengkoordinasikan terhadap pihak terkait tentang rencana mengadakan 

penyidikan terhadap setiap pelanggaran perda, sebelum mengadakan 

penyidikan wajib memperoleh informasi yang akurat yang terkait dengan 

persiapan yang akan disidik, setelah menerima laporan atau pengaduan serta 

tertangkap tangan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

pelanggaran, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, 

setelah mengadakan penyelidikan, selanjutnya penyelidik wajib memberi 

laporan yaitu membuat berita acara, laporan yang diberikan secara tertulis 

harus ditandatangani terlebih dahulu oleh pelapor, laporan yang diajukan 

secara lisan harus ditulis oleh pihak penyidik dan juga ditandatangai oleh 

pelapor atau pengadu atau penyidik, setiap pelapor atau pengadu harus 

diberikan tanda terima laporan atau pengaduan,menyusun prosedur pedoman, 

penyidik atau penyelidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan Walikota 

dan keputusan Walikota, menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 

pemerikasaan dan pengusutan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah 

dan Keputusan Walikota 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan 

hamper Sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian 

dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dimaksud di atas, terdiri dari 

sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok 

sesuai dengan bidang kemampuannya. Setiap kelompok tersebut pada ayat 

(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai yang ditunjuk oleh 

Walikota. Jumlah jabatan fungsional pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan beban kerja. Jenis kegiatan jabatan fungsional tersebut pada ayat 

(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan kerja. 
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B. Wewenang Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 

Tentang Tata Bangunan Di Kota Makassar? 

Dalam konteks penegakan perda, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 

kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat atau 

aparatur pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi 

Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan 

masyarakat”.
1
  

Hampir seluruh perda menggunakan fasilitas lembaga Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam membantu pengawasan dan penegakanya sebagaimana 

fungsi Satpol PP yang diamanatkan oleh undang-undang. sama halnya dengan 

perda tentang tata bangunan di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar 

melalui Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan telah mengatur 

mekanisme penanganan persoalan tata bangunan melalui Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kota Makassar bermitra dengan Satpol PP sebagai aparatur daerah 

dalam pengawasan dan penindakan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan 

Perda. Berikut peneliti akan menyajikan data hasil penelitian terkait sejauh mana 

wewenang Satpol PP dalam penindakan atas pelanggaran Perda Tatat Bangunan 

di Kota Makassar; Bapak Irwan S.H selaku Ketua Bidang Penegakan Peraturan 

Daerah (GAKUM) SatPol PP Kota Makassar; 
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Satpol PP itu melakukan penindakan, penertiban terhadap masyarakat, 

aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda, 

misalnya hal-hal yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, termasuk permasalahan tata bangunan yang juga banyak kami 

tangani.
2
 

 

Kepadatan penduduk Kota Makassar yang menempati urutan pertama kota 

paling padat di Pulau Sulawesi menjadikan kota ini sarat dengan permasalahan 

tata bangunan, melalui Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan, 

pemerintah kota Makassar berusaha mengendalikan segala permasahan yang 

terjadi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Berikut pernyataan Nur Hafzi 

Gustini selaku pegawai pemerintah Kota Makassar; 

DPRD dan Pemerintah Kota Makassar bersama-sama membuat 

menetapkan perda dalam rangka menjalankan otonomi daerah, SatPol PP 

merupakan lembaga yang diberikan wewenang melakukan pengawasan 

dalam proses penegakan perda tersebut.
3
 

 

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Hamzah Hamid selaku anggota 

DPRD Kota Makassar; 

Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan memberikan 

kewenangan kepada SatPol PP di Kota Makassar, dan bukan cuma dalam 

perda ini tetapi juga perda yang lainnya. Sudah sesuai dengan fungsi dari 

lembaga Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 

perda-perda yang ada.
4
 

Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP juga mendapat kewenangan 

mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 

148 Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004.  Kewenangan mandat tersebut 
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terbagi menjadi tiga, yakni 1) kewenangan penertiban non yustisial, 2) 

kewenangan yustisial meliputi kewenangan penindakan dan penyelidikan, dan 3) 

kewenangan administratif.
5
 

Bapak Irwan selaku Kasat Gakum menjelaskan mengenai makna 

kewenangan mandat sebagai berikut; 

Sesuai aturan kami punya kewenangan mandat, kewenangan ini 

diberikan langsung oleh Kepala Daerah melalui Sekda, misalnya dari Dinas 

Tata Ruang yang meminta adanya penindakan. Kemudian dikeluarkan SK 

yang menjadi dasar hukum kami.
6
 

 

Kewenangan mandat menjadi dasar hukum Unit Satpol PP dalam 

menjalankan fungsi pengawasan penegakan perda melalui SK yang dikeluarkan 

oleh Kepala Daerah, menegaskan kembali pernyataan dari Bapak Irwan berikut 

hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahyudin Yusuf selaku Kapala Dinas Tata 

Ruang dan Pembangunan Kota Makassar; 

Penindakan di lapangan terkait pelanggaran tata bangunan dan 

sebagainya itu pasti kami menggandeng Satpol PP, itu sudah menjadi tugas 

mereka. Mereka punya kewenangan mandat dari Wali Kota, kalau mau 

turun penindakan atau butuh bantuan kami menyurat dulu ke Sekda nanti 

keluar SK baru jalan.
7
 

Penjelasan dari Bapak Fahyudin Yusuf mempertegas posisi Satpol PP sebagai 

aparatur penegak hukum di daerah yang mempunyai fungsi pengawasan dan 

penindakan terhadap pelanggaran Perda, hal tentu saja sesuai dengan amanat 

undang-undang. Untuk mendapatkan keterangan lanjutan dari Bapak Irwan 

                                                             
5
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Wawancara, Makassar, 17 November 2022. 



61  

 
 

mengenai kewenangan madat dan pembagiannya sebagaimana dijelaskan di atas, 

berikut penjelasan dari Bapak Irwan; 

Yang pertama itu penindakan non yustisial, penindakan yang 

dilakukan dalam rangka penertiban tata bangunan dengan segala persoalan 

diselasaikan menurut undang-undang dan sebisa mungkin tidak sampai 

dalam proses pengadilan.
8
 

Penindakan non yustisial menjadi langkah preventif Satpol PP dalam 

melakukan pencegahan penertiban permasalahan tata bangunan agar tidak 

menjadi hal-hal yang lebih buruk dan merugikan pihak tertentu. Selain itu Satpol 

PP juga mempunyai kewenangan yustisial yang meliputi kewenangan 

penyelidikan dan penyidikan. Mengenai kewengan yustisial berikut pernyataan 

Bapak Irwan; 

Kewenangan yustisial itu adalah Tindakan penyelidikan dan 

penyidikan, jadi Satpol PP itu bisa melakukan penyelidikan terhadap adanya 

dugaan pelanggaran dengan tidak menggunakan upaya paksa dalam 

prosesnya, misalnya ketika ada masyarakat yang melapor terhadap adanya 

suatu kejadian maka bisa dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan seperti 

mencatat, mendokumentasi, merekam kejadian atau meminta keterangan.
9
 

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa, Satpol PP dalam 

tugasnya menjalankan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda 

ternyata juga di berikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan pada tahap tertentu dan dianggap penting untuk dilakukan. Penjelasan 

tambahan dari Bapak Irwan juga mengatakan bahwa mereka bisa bekerjasama 

atau meminta bantuan dari pihak kepolisian dalam melakukan suatu penyelidikan 

atau pun penyidikan.  Selanjutnya Bapak Irwan menjelaskan mengenai 

kewenangan mandat yang ketiga; 
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Berikutnya adalah kewenangan administratif, kewenangan 

berhubungan 

 dengan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran, surat 

peringatan terhadap pelanggaran Perda atau Perkada.
10

 

 Sebagai pelaksana kewenangan publik, maka Satpol PP juga harus 

mempertanggung jawabkan penggunaan wewenang di atas. Dilihat dari ketentuan 

Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004, ketika Satpol PP menjalankan kewenangan 

mandat dari Kepala Daerah. Ketika terjadi faute deservice dalam pelaksanaan 

tugasnya, maka yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat adalah Kepala 

Daerah sebagai pemberi mandat. Namun apabila terjadi faute deporsenelle, maka 

yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat adalah personil atau anggota dari 

Satpol PP. 

C. Kendala Satpol PP Kota Makassar Dalam Penegakan Perda Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Di Kota Makassar? 

Efektivitas penerapan hukum tentunya dipengaruhi oleh hukumnya sendiri, 

penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan tempat hukum 

itu dibuat, dalam penegakan Perda di Kota Makassar tentunya tidak bisa terlepas 

dari sekian masalah yang sering dihadapi dalam penerapan hukum. Ada beberapa 

persoalan yang sering dihadapi Satpol PP selama penindakan pelanggaran di 

lapangan, sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Irwan berikut ini; 

Di lapangan itu, ketikan kita turun menertibkan suatu bangunan yang 

tidak punya izin termasuk juga penertiban Pedagang Kaki Lima (PK 5) 

sering ada Ormas yang pasang badan, membela seakan tidak ada 

pelanggaran yang terjadi, padahal kita sudah mengantongi perintah dari 
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Lurah dan juga Camat untuk melakukan pembongkaran, mereka tidak punya 

legalitas hukum, asal membela saja.
11

 

Keterangan sama juga disampaikan oleh Bapak Syahruddin yang juga 

anggota Satpol PP bidang penegakan hukum mengenai kendala yang sering 

dihadapi di lapangan; 

Sebenarnya selama penindakan yang kita lakukan sesuai dengan 
prosedur itu tidak ada kendala di lapangan, cuma terkadang pekerjaan kita 
terkendala itu karena adanya pihak-pihak yang melawan ketika kita lakukan 
pembongkaran atau penertiban misalnya.

12
 

Kembali ke Bapak Irwan, beliau menceritakan kasus pembongkaran 

bangunan klinik kecantikan yang terletak di Jalan Andi Djemma Makassar, klinik 

tersebut dinilai melanggar tata ruang usai bangunannya menjorok keluar 

mengahalangi akses jalan, berikut penjelasan Bapak Irwan; 

Bangunan itu merupakan klinik House Of Beauty, kami sudah beri 

surat pemberitahuan, sudah diperingati berkali-kali. Awalnya dari pihak 

Distaru memberikan kesempatan untuk dibongkar sendiri tapi karena tidak 

juga dilakukan jadi kami lakukan pembongkaran.
13

 

Bapak Fakhyudin Yusuf juga menambahkan keterangan terkait kasus ini;  

Bangunan itu sebelumnya sudah kami segel karena pelanggaran tata 

ruang, bangunannya sendiri punya izin tapi model bangunannya yang 

melanggar karena merugikan pengguna jalan, memang sudah diperingati 

sudah ada surat pemberitahuan jadi kita sudah sesuai SOP dan akhirnya kita 

bongkar bersama dengan tim dari Satpol PP Kota Makassar. 

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa memang ada pihak-pihak yang 

merasa kebal hukum, pihak-pihak yang sesungguhnya mengetahui pelanggaran 

yang dilakukan tetapi tetap saja bebal dan bodo amat sampai pihak yang 

berwenang bertindak langsung melakukan pembongkaran. Belum lagi pihak yang 

melakukan perlawanan ketika penegak hukum seperti Satpol PP melakukan 
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penindakan di lapangan, ini jelas menghambat proses penertiban dan penataan 

ruang yang diharapkan pemerintah. 

Terkait efektivitas penindakan palanggaran yang dilakukan oleh Satpol PP 

Kota Makassar dan sering adanya perlawanan oleh kelompok tertentu ketika 

sudah dilakukan pembongkaran, peneliti menanyakan hal ini dengan anggota 

DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid, berikut pernyataan beliau; 

Kadang-kadang memang masyarakat dikasih teguran tetapi tidak 

diindahkan sehingga pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Satpol PP 

sebagai pelaksana di lapangan harus bertindak sesuai dengan mekanisme, 

yang penting kami juga berharap supaya pihak Satpol PP itu tidak tebang 

pilih dalam penindakan di masyarakat, artinya selama sesuai dengan 

prosedur hukum dan SOP saya kira tidak ada masalah, itu biasa saja.
14

 

Lebih lanjut Bapak Hamzah Hamid juga menjelaskan aksi penyegelan 

bangunan yang pernah dilakukan oleh DPRD Kota Makassar tahun 2022 bulan 

juni lalu dengan menggandeng Satpol PP Kota Makassar terhadap bangunan yang 

tidak mengantongi izin (IMB) pasalnya sudah berkali-kali diminta untuk 

mengurus perizinan tetapi tidak pernah diindahkan, hal ini menurutnya ini 

menyangkut wibawa Pemerintah Kota Makassar; 

Memang ada pihak-pihak yang meremehkan aturan hukum kita, 

mengaggap persoalan perizinan itu sepele, pihak-pihak yang merasa hebat 

dan ego. Karena merasa punya kekuatan jadi seenaknya saja membangun 

tanpa membuat izin terlebih dahulu, waktu itu kami langsung turun 

melakukan penyegelan langsung bersama Satpol PP dan juga pihak dari 

Distaru.
15

 

 

Berdasarkan penjelasan Bapak Hamzah Hamid bangunan itu berada di 

jalan Boulevard Kecamatan Panakkukang milik salah seorang pengusaha, pihak 

                                                             
14

Hamzah Hamid, S.Sos, MM, (47 Tahun), DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar 

16 November 2022. 
15

Hamzah Hamid, S.Sos. 



65  

 
 

Satpol PP sudah dua tiga kali mendatangi lokasi untuk mengingatkan dan yang 

terakhir pihak Satpol PP mendapat perlawanan, takut terjadi hal yang tidak 

diinginkan pihak DPRD turun langsung ke lokasi dan langsung menyegel dan 

menghentikan proses pembangunan. 

DPRD Kota Makassar selaku lembaga legislatif juga memiliki fungsi 

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Tata Bangunan ini dengan baik oleh 

Pemerintah Kota Makassar. Kedua lembaga inilah yang telah menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan menjadi dasar 

hukum penertiban tata bangunan di Kota Makassar. Bagaimana pun idealnya 

suatu konsep aturan tanpa dipahamkan dengan baik ke masyarakat tempat 

berlakunya, maka penerapan aturan hukum itu akan terkendala. Hal ini sesuai 

dengan keterangan yang disampaikan Bapak Irwan terkait pentingnya sosialisasi 

secara massif oleh DPRD dan Pemerintah Daerah mengenai Perda Tata Bangunan 

ini, berikut pernyataan Bapak Irwan; 

Masyarakat juga harusnya dipahamkan dengan perda tata bangunan 

ini, lebih pahal soal IMB supaya bisa tertib, kerena kebanyakan masyarakat 

tidak memahami aturan, mereka keras dan melawan tetapi tidak punya dasar 

hukum yang menjadi legalitas mereka, artinya perlu adanya sosialisai massif 

di masyarakat, tentunya oleh dinas-dinas terkait.
16

 

Penerapan hukum tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepahaman 

masyarakat terhadap suatu aturan, berdasarkan keterangan di atas ditemukan 

bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Perda 

tata bangunan adalah rendahnya kepahaman masyarakat terhadap aturan yang ada, 

oleh karena itu peningkatan intensitas sosialisasi Perda di masayarakat akan 

membantu penerapan Perda tata bangunan ini dengan efektif. 
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Selain kendala-kendala di atas informan dalam hal ini pihak Satpol PP 

Kota Makassar menyinggung persoalan proses perancangan suatu Peraturan 

Daerah, selama ini Satpol PP hanya menjadi pelaksana lapangan yang tidak 

dilibatkan dalam proses perancangan Perda yang sebenarnya mereka banyak tahu 

persoalan apa yang terjadi di masyarakat sehingga baik untuk menentukan seperti 

apa bunyi suatu aturan yang hendak dibuat. Berikut tambahan keterangan dari 

Bapak Andi Baso yang juga anggota bidang penegakan hukum Satpol PP Kota 

Makassar mengenai harapan mereka agar dilibatkan dalam perancangan Perda; 

Kami sesungguhnya ingin dilibatkan dalam proses perancangan 

perda sampai tahap ditetapkannya. Tentu kita punya aspirasi dan setidaknya 

juga memahami kondisi lapangan karena kita berhadapan langsung dengan 

masyarakat.
17

 

Proses perancangan aturan perundang-undangan harus melibatkan semua 

pihak, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat 

transparan dan terbuka, lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-

luasnya untuk memberikan masukan.  

Peneliti selanjutnya menanyakan hal sama dengan salah satu anggota 

DPRD dan pihak dari Bidang Tata Ruang dan Pembangunan Kota Makassar 

mengenai kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Makassar dalam 

penindakan pelanggaran Perda tata bangunan di Kota Makassar. Terlebih dahulu 

peneliti paparkan keterangan dari Bapak Fahyudin Yusuf sebagai berikut; 

Salah satu yang menjadi kendala masih rendahnya kualitas beberapa 

anggota Satpol PP dalam pelasanaan tugasnya, sehingga penting untuk 

dilakukan pembinaan SDM secara intensif.
18
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Selanjutnya pernyataan dari Bapak Hamzah Hamid anggota DPRD Kota 

Makassar; 

Satpol PP itu garda depan penindakan pelanggaran Perda harus 

selalu siap, kita berharap Satpol PP lebih maksimal menjalankan fungsinya, 

tentunya semua anggota harus memahami tupoksi masing-masing bidang 

sehingga kerja menjadi maksimal sebagai penegak hukum.
19

 

 

 Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para beberapa informan dan 

juga fakta lapangan ditemukan apa saja yang menjadi kendala dari Satpol PP Kota 

Makassar dalam penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Bangunan, 

kendala itu sendiri ada yang berasal dari internal institusi Satpol PP dan beberapa 

kendala adalah faktor eksternal seperti disamping tingkat kepahaman masyarakat 

terhadap aturan hukum itu, proses perancangan Perda yang tidak melibatkan 

institusi Satpol PP. 

Serangkaian dengan hal tersebut maka perlu ada sosialisasi terhadap 

masyarakat berkenaan dengan perda agar supaya mudah memahami dan mampu 

menerapkan Perda. 

D. Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Penegakan Perda Nomor 15  Tahun 

2004 Tentang Tata Bangunan Oleh Satpol PP Di Kota Makassar? 

 

Sebagaimana hasil penelitian pada umumnya informan menyatakan 

bahwa Satpol PP di kota Makassar sudah melakukan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah. 
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Islam adalah agama kedamaian dan penuh rahmat. Oleh karena itu, Al-

Qur’an mengajarkan bahwa umatnya harus senantiasa hidup dalam ketertiban 

yang membawa ketentraman dalam hidup bersama-sama antara umat islam dan 

juga umat lain. Ajaran Islam menjunjung tinggi penegakan keadilan dalam 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan Islam menggunakan 

syariat sebagai jalan yang akan membawa pada nilai-nilai kemaslahatan 

tersebut.  

Islam merupakan agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur 

hubungan vertikal tetapi juga memberikan pedoman bagaimana setiap manusia 

menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang terkecil atau yang 

dianggap sepeleh, sampai kepada hal-hal yang besar.
20

 Di dalamnya terdapat 

sistem politik dan ketatanegaraan, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam 

hendaknya kembali kepada sistem ketatanagaraan Islam/siyasah syar’iyyah. 

Dalam sistem ketatanegaraan islam juga diatur mengenai kewajiban untuk 

mengikuti dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Tidak ada istilah khusus dalam islam yang sama dengan Satpol PP 

tetapi di negara-negara timur tengah mengenal kata polisi dalam bahasa arab 

yaitu as-Syurthah yang berarti para pembantu penguasa. Sedangkan menurut 

istilah Syuthah,
21

 pertama, dilihat sebagai kelompok manusia yang 

menanggung beban tugasnya, maka syurthah adalah tentara-tentara (pasukan) 

yang dijadikan tulang punggung khalifah atau pemerintah dalam menciptakan 

keamanan dan ketertiban, menangkap para penjahat dan berbagai kegiatan 

administratif lainnya dengan tujuan untuk menjamin keselamatan publik dan 
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ketenangannya. Kedua, dilihat dari posisi Syurthah sebagai lembaga maka 

kepolisian adalah satu lembaga administratif yang ditugaskan menjaga 

keamanan dan ketertiban, serta menjalankan seluruh perintah negara dan 

berbagai sistem aturannya. 

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata yang jelas terkait dengan kata 

syurthah. Tetapi terdapat indikasi-indikasi terhadap makna ini dalam beberapa 

konteks, seperti dalam kisah Nabi Musa melawan Fir’aun. Ketika Fir’aun 

mengumpulkan banyak manusia, maka Allah berfirman kepada Musa, “…dan 

hadirilah di lapangan-lapangan besar itu serasa berkumpul.” 
22

 Menurut 

Abdullah bin Abbas kata hasyirin itu artinya polisi. 

Ditemukan beberapa ungkapan terkait syurthah dalam hadits. 

Diantaranya terdapat penyebutan kata syurthah secara jelas dalam hadits Annas 

ibn Malik.”Telah menceritakan kepada kami  Ali Anshari, Muhammad bin 

Abdullah mengatakan: Telah menceritakan kepadaku ayahku dari Tsumamah 

dari Anas ibn Malik ia mengatakan, “Bahwasanya Qais bin pernah di hadapan 

Nabi SAW seperti halnya seorang ajudan dengan pemimpin.”
23

 

Dari beberapa keterangan di atas, kita temukan kata syurthah atau yang 

semakna dengannya nyata sekali ditujukan kepada sekolompok orang yang 

menjadi pembantu raja atau pemerintah, guna melaksanakan berbagai 

perintahnya. Mereka ini sekelompok manusia yang termasuk dalam istilah ini 

sama dengan polisi atau pun juga Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum 

di bawah naungan pemerintah daerah.  

Dalam hal ini, maka yang dimaksud syurthah dalam islam dan peneliti 

ingin tegaskan di sini bahwa peneliti tudak bermksud menerangkan kata 

syurthah atau polisi dalam arti yang sempit sebagaimana yang biasa berlaku 

                                                             
22 Q.S. al-‘Araf (7): 111. 
23 Shahih Bukhari, juz 12, h. 133. 
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dalam pemahaman orang-orang masa kini. Akan tetapi, polisi yang peneliti 

maksud adalah mencakup semua aparat yang menjaga keamanan internal 

maupun eksternal suatu negara.  

Walaupun mungkin nama nama dan identitasnya berbeda, tetapi mereka 

melakukan tugas yang sama, yaitu menjalankan segala aktivitas atau operasi 

sebagaimana yang dilakukan syurthah atau Satpol PP yang mempunyai 

kesamaan tugas ataupun wewenang. 

Satpol PP selaku penegak hukum menjalankan amanat yang 

diembangnya sebagai aparatur pemerintah daerah, dalam islam menjalankan 

tugas sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

merupakan kewajiban yang harus dikerjakan dengan penuh amanah. Satpol PP 

 Kota Makassar menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan Perda 

No.15 Tahun 2004 Tentang Bangunan sudah sesuai dengan konsep 

ketatanegaraan Islam, Satpol PP Kota Makassar senantiasa meningkatkan 

kinerja dan kualitas anggota menjadi lebih professional. Pada saat melakukan 

kerja-kerja di lapangan Satpol PP Kota Makassar memaksimalkan kerjaan 

dengan memperhatikan standar operasional prosedur.  

Pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Satpol PP sebagai 

pelaksana penindakan pelanggaran terhadap Perda merupakan ketetapan yang 

menjadi legalitas Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, status bangunan liar 

dan melanggar ketertiban tata ruang jelas melanggar Perda. Hal ini sudah 

sesuai dengan Siyasah Syar’Iyyah seabagaimana Firman Allah SWT dalam 

Q.S An-Nisa/4:59. 
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 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
24

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketaatan yang  dimaksud di dalam 

ayat ini mengisyaratkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah swt. Baik yang 

diperintahkan secara langsung dalam al-Qur’an maupun yang dijelaskan oleh 

Rasulullah melalui Hadits-Nya. Dan kemudian taatlah kita kepada ulil amri, 

yaitu para ulama, hakim, panglima perang dan seluruh pemimpin dan kepala 

yang menjadi tempat kita kembali dalam kebutuhan dan kemaslahatan umum. 

Dan apabila para Ahlu „I-„Aqdi dari kalian telah ber-ijma (bersepakat) atas 

suatu urusan diantara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-

nya dari Allah dan kemudian tanpa adanya paksaan maka menaati kesepakatan 

tersebut adalah kewajiban.
25

 

Beranjak dari kewajiban tersebut dalam pemerintahan islam juga 

dikenal istilah hisbah, hisbah merupakan sistem kepolisian dalam tatanegara 

Islam,
26

 lembaga ini juga mirip dengan Satpol PP di Indonesia, badan tersebut 

merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar 

                                                             

   24 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta;Dharma Art, 2015) h 259 

25
Ahmad Musththafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra Semarang, 

1986), h.119 
26

Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, “Jurnal 

Ilmiah Islam Futura X, nom 2 (februari 2012): 67. 
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ma’ruf nahi munkar. Jadi ketika dalam masyarakat tampak adanya 

kemungkaran maka mustahib wajib menegurnya. 

Al-Mawardi mendefinisikan mustahib (petugas hisbah) sebegai 

pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta 

memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.
27

 Dari 

pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Tata Negera 

Islam dan Indonesia penegak hukum atau pemerintah serta penjaga keamanan 

masyarakat mempunyai istilah yang berbeda tetapi merujuk pada lembaga 

dengan kewenangan yang sama. 

Dasar utama siyasah syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam 

diturunkan untuk memberi kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat 

dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang 

ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah secara ekplesit.
28

 Hal 

ini sesuai dengan dengan esensi maslahah yaitu terciptanya kebaikan dan 

kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa 

merusaknya. Sejalan dengan pendapat Imam Algazali yang mendefinisikan 

maslahah ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak 

kemudharatan.
29

 

Muhtasib dan syurthah dalam istilah ketatanegaraan islam merupakan 

salah satu jenis pegawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagimana 

polisi dan satpol pp di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma’ruf nahi 

munkar. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh 

penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-

                                                             
27

Al-Mawardi l, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, trans. Oleh Fadli Bahri (Jakarta: 

Darul Falah, 2000), h.9. 
28

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Al-Fiqhg, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta), h. 135 
29

Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.158. 
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orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun 

dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS, al-

Imran /3:104, yang artinya “Dan hendaklah di antara kaku ada segolongan 

umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma’ruf dan melarang 

yang munkar. Mereka adalah orang-orangvyang beruntung.
30

 

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesutu 

secara terorganisir dengan rapi, termasuk persoalan tata bangunan yang 

orientasinya untuk ketertiban ummat. Perencanaan tata bangunan yang tidak 

merugikan masyarakat, Pembangunan di Kota Makassar dijalankan dengan 

prinsip Button Up Top Down yaitu perkembangan kota mengarah kepada 

masyarakat lapisan bawah. Penataan bangunan dengan konsep hukum yang 

landasinya sejalan dengan ajaran islam yang senantiasa menganjurkan 

penganutnya agar segala pekerjaan yang dilakukan agar terkordinasi dengan 

kompak, disiplin, dan saling bekerja sama sehingga terbangun sistem kerja 

yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan 

dihadapi.
31

  

Demikianlah Satpol PP harus mampu menjalankan perannya di tengah 

masyarakat, dan tidak melakukan diskriminasi dalam masyarakat misalnya 

dalam penindakan langsung di lapangan dalam hal ini terkait segala persoalan 

tata bangunan. Dalam islam umat manusia sama dihadapan Allah SWT, begitu 

pula halnya dalam pelayanan oleh pemerintah, segala hal dibutuhkan warga 

negara selayaknya lembaga negara memberikan pelayanan terbaik sesuai 

dengan fungsinya. 

 

                                                             
30Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 93. 
31

Maya Wulan Pramesti, Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam, 

Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018) 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenang Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Di Kota 

Makassar menggunakan Perspektif Siyasah Syar’iyyah dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut; 

1. Kewenangan Satpol PP Kota Makasar dalam penanganan tata 

bangunan di dasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata 

Bangunan meliputi; 1) Kewenangan tindakan penertiban non yustisial 

terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

melakukan pelanggaran atas  Perda Tata Bangunan. 2) Melakukan 

tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran 

atas Perda Tata Bangunan, yaitu tindakan Satpol PP dengan tidak 

menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi 

mengenai dugaan pelanggaran antara lain mencatat, mendokumentasi 

atau merekam kejadian, serta meminta keterangan. 3) melakukan 

tindakan administratif terhadap bentuk pelanggaran atas Perda tata 

bangunan, tindakan administratif berupa pemberitahuan, surat 

teguran/surat peringatan bagi para pelanggar. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Makassar dalam 

penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 bersifat internal dan ekternal. 

Kendala-kendala yang asalnya dari dalam intitusi Satpol sendiri seperti 

tingkat kualitas SDM Satpol PP belum rata secara keseluruhan, 

kuantitas dan juga fasilitas penunjang kerja yang belum maksimal, 
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Adapun kendala-kendala dari luar datangnya seperti pihak-pihak yang 

melakukan perlawan di lapangan, kondisi masyarakat yang masih 

banyak tidak paham dengan Perda yang berlaku serta proses legislasi 

Perda yang dinilai kurang transparan. 

3. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah penegakan Perda oleh Satpol PP 

merupakan bentuk kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap 

ketetapan pemerintah, Perda Tata Bangunan merupakan upaya ummat 

dalam membangun peradaban yang tertib dan tentram sebagaimana 

ajaran syari’at Islam yang senantiasa menganjurkan pengikutnya untuk 

hidup dalam kedamaian. Pelaksanaan Perda oleh Pemerintah Kota 

Makassar sedikitnya sudah sesuai dengan prinsip ketatanegaraan islam, 

Satpol PP Kota Makassar senantiasa mengupayakan kerja yang 

maksimal dan berlaku bijak dalam berhadapan langsung dengan 

masyarakat. Tidak tebang pilih atau hanya menindak gelongan tertentu 

sebagaimana ajaran Islam yang senantiasa menjungjung nilai keadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai 

Wewenang Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Tata Bangunan di Kota Makassar maka ada beberapa saran yang ingin disebutkan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas SDM anggota Satpol PP Kota Makassar untuk 

kerja yang lebih maksimal dan profesional dalam menununjang 

kelancaran tugasnya sebagai aparatur penegak hukum. 

2. Satpol PP Kota Makassar memaksimalkan kerja dengan 

memperbanyak program-program kegiatan yang melibatkan langsung 
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masyarakat, sebagai Langkah preventik dan pencegahan terjadinya 

pelanggaran atas Perda. 

3. Pemerintah Kota Makassar dan DPRD untuk lebih memperhatikan 

proses pembentuka Peraturan Daerah, mulai dari perancangan, 

pembahasan, dan penetapan. Penting untuk melibatkan semua pihak 

dalam proses pembentukan Peraturan Daerah termasuk Satpol PP 

sebagai aparatur yang akan mengawasi pelaksanaan Perda. 
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