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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Translite Arab-Latin 

Daftar huruf babasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 
dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ب
Ta T Te 

 ث
ṡa ṡ 

Es (dengan 
titik diatas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
ḥa ḥ 

Ha (dengan 
titik dibawah) 

 خ
Kha Kh Ka dan ha 

 د
Dal D De 

 ذ
Zal Z 

Zet (dengan 
ttik diatas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س
Sin S Es 

 ش
Syin Sy Es dan ye 

 ص
Sad ṣ 

Es (dengan titik 
dibawah) 

 ض
Dad ḍ 

De (dengan titik 

dibawah) 
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 ط
Ta ṭ 

Te (dengan titik 
dibawah) 

 ظ
Za ẓ 

Zet (dengan titik 
dibawah) 

    

„ ع
ain „ Apostrof terbaik 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qaf Q Qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 م
Min M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ه
Ha H Ha 

 ء
Ham

zah 

‟ Apostrof 

 ى
Ya Y Ye 

 
Hamza (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

1. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari atas vokal 

tunggal atau monofton dan vokal atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

trans literasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 آ

Fathah A A 

 
 ا

Kasrah I I 

 Dammah U U ا

 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabunganantara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tan

da 

Nama Huruf Latin Nama 

 ٸ
fathah dan ya‟ Ai a dan i 

 
 ٷ

Fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : ف كً

 haula : ه ˚ل و

1.   Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 

 ... ئ ... | ا
fatḥah dan 

alif 

atau yā‟ 

 

Ā 
a dan garis di atas 

 
 ي

 
kasrah dan 

yā‟ 

 
Ī 

 
i dan garis di atas 

 
 و

dammah dan 

wau 

 
Ū 

U dengan garis 
di atas 

Contoh: 

 Mata  :ت م
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 Rama :مى ر

4. Tā’ marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh 

hurufkasrah ( ى ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

A.   Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhanahu wa ta‟ala 

Saw = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

Q.S…/…4 = QS al -Baqarah/2: 
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ABSTRAK 

Nama  : Apriagung Yusuf 

NIM   : 10200118010 

Jurusan : Hukum Tata Negara 

Fakultas : Syariah dan Hukum 

Judul : Asas Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Perda Di Kota   

 Makassar Perspektif Siyasah Syariah 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil dari (1) 

Bagaimana Implementasi asas keterbukaan DPRD (2) Faktor penghambat 

implementasi asas keterbukaan (3) Bagaimana pandangan Islam mengenai asas 

keterbukaan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan 

Yuridis empiris serta menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara, dokumentasi maupun studi pustaka.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) penerapan 

asas keterbukaan terhadap pembentukan peraturan daerah belum maksimal dalam 

penerapannya (2) Hal itu diakibatkan karena adanya 3 indikator penghambat, 

pertama  karena keterbatasan anggaran, kedua beberapa anggota DPRD terkesan 

lebih mengedepankan kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat, ketiga 

komunikasi yang kurang efektif (3) Dalam Islam, ada beberapa dalil yang dapat 

dijadikan landasan normatif untuk membandingkan Syura dan asas keterbukaan 

dalam pelaksanaan fungsi legislasi.  

Asas keterbukaan memiliki makna sama dengan Syura dalam proses 

legislasi yakni keterlibatan publik, Syura dalam ajaran Islam memberikan 

landasan moral ketika DPRD melaksanakan fungsi legislasinya dalam sistem 

demokrasi. Keikutsertaan ulama dalam pembentukan peraturan daerah merupakan 

kegiatan yang mampu memberikan perkembangan kehidupan manusia yang 

sejalan dengan konsep hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tujuan dasarnya adalah 

mewujudkan kesejahteraan publik.Oleh sebab itu, maka dibutuhkan suatu 

kebijakan berupa produk legislasi yang dapat menjadi penghantar pada tujuan 

tersebut.Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memandatkan fungsi legislasi berupa 

kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR.Artinya setiap penciptaan 

undang-undang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik merupakan 

kewenangan DPR. Tujuan hukum, yaitu merealisasikan dan melindungi 

kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan 

masyarakat.
1
 

Salah satu perwujudan dari prinsip good governance adalah transparansi 

serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktifitas pemerintahan, baik 

dalam aktifitas sosialis, perpolitikan dan ekonomi serta mengedepankan 

demokratisasi. Konsep kesejahteraan yang menjadi gambaran pokok dari tujuan 

bernegara, rakyat harus merasakan betul hasil dari pembangunan, termasuk 

pembangunan demokrasi yang makna harfiahnya adalah pemerintahan rakyat, 

maksudnya rakyat Bersama-sama memerintah dinegaranya masing-masing, baik 

                                                     
1
 Hamzah Hasan, “ Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Al-

Daulah “, Volume 1, Nomor 1 (Desember 2012), Hal. 149 
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secara langsung mupun tidak langsung, dengan hak semua warga setara.
2
 Sebuah 

keterbukaan atau transparansi dalam tata Kelola pemerintahan harus 

dikedepankan agar hak masyarakat untuk mengetahui kearah mana kemudian 

pemerintahan nantinya dituju.
3
 

Terjadinya transfer kekuasaan pada 21 mei 1998 memang terkesan 

mendadak dan membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik 

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

muncul sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan, sekaligus sebagai bentuk dari 

kehendak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik akibat 

pengekangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa orde baru.Oleh 

karena itu, pasca reformasi muncullah berbagai partai politik dengna berbagai 

aliran ideologi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sehingga dapat 

berpartisipasi dalam pengelolaan negara sehingga oleh karena itu terbentuklah 

suatu sistem kepartaian yang plural di Indonesia.
4
  

Kekuasaan pembentukan undang-undang juga dielaborasi dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, 

DPD, dan DPRD   serta   dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Fungsi 

legislasi tersebut dijalankan sebagai representasi suara rakyat (Rajab, 2017: 

38).Fungsi representasi atau keterwakilan harus dipahami dalam pengertian bahwa 

                                                     
2
 Usman Jafar, “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik).”al-Daulah 4, No. 

1 (2015): 137 
3
Budiasri, Halimah Basri dan abdul Rais Asmar, “studi Analisis Pemerintahan yang Baik 

dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar‟iyyah”, Volume 3, 

Nomor 1 (Januari, 2022), hlm. 33 
4
 Nurekasari dan Hamzah Hasan, “ Tinjauan Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Eksistensi 

Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi”, Volume 2, No. 1 (Januari 2021) Hal. 175 
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para anggota DPR menyerap aspirasi rakyat lalu kemudian memperjuangkannya 

di lembaga legislatif. Oleh sebab itu maka setiap proses, mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan,sampaipada pengesahan atau penetapan peraturan 

perundang-undangan harus dilakukan dengan memberikan ruang partisipasi 

publik yang transparan dan terbuka (asas keterbukaan) agar masyarakat dapat 

memberikan pandangannya terkait dengan legislasi yang sedang berlangsung baik 

secara lisan ataupun tertulis. 

Kekuasaan tertinggi dalam berdemokrasi di Indonesia adalah ada di tangan 

rakyat ini berlandaskan pada konsep dasar dari demokrasi itu sendiri. Kekuasaan 

masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyakarakat untuk mengelola dan 

mengorganisasikan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok masyarakat 

yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar.
5
 

Sehingga ini menunjukkan bahwa rakyat seharusnya terlibat penuh dalam 

merencanakan,mengatur,melaksanakan maupun melakukan pengawasan serta 

melakukan penilaian pelaksanaan fungsi dari kekuasaan yang dibuat oleh pihak 

eksekutif maupun legislatif. 

Peran aktif dari pemerintah juga harus membuka diri demi 

kesejahteraanmasyarakat. Kesejahteraan masyarakat umum diartikan sebagai 

keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia 

mengembangkan semua nilai-nilai yang terkandung,atau suatu kondisi kehidupan 

sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, maupun kelompok 

masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan 

                                                     
5
 Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie”, 

Volume 4, Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 4 
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cepat,yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa 

sejahtera. 

Pemerintah juga dalam melaksanakan dan menjalankan setiap tugas dan 

fungsinya harus mengedepankan yang namanya demokratisasi, transparansi, dan 

akuntabilitas sebagai semangat utamadalam mewarnai proses penyelenggaraan 

pemerintah.Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  bukan hanya 

pelimpahan kewenangan atau perpanjangan tangan pusat ke daerah tetapi harus 

tetap mengedepankan transparansi, efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan 

publik kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mampu memberikan hal 

yang lebih baik kepada negara. 

Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan 

hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalamtahap persiapan maupun sampai 

ke tahap pembahasan. Dari segi hak asasi manusia, setiap hak yang ada pada 

masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga harus lah jelas 

pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas 

partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. 

Di dalam menerapkan suatu peraturan daerah harus tepat dan berhasil 

guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja dengan mengabaikan 

kepentingan-kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Kemudian dalam 

proses penyusunan peraturan daerah para pihak yang berkepentingan dan memiliki 

kaitan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil 

harus dilibatkan, ini dikarenakan keikutsertaan masyarakat sangat berkaitan 

dengan keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut 
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DPRD) dalam menyusun peraturan daerah tersebut. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bertugas 

membentuk Peraturan Daerah bersama dengan badan Eksekutif yang kemudian 

membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Walikota.Adapun 

dalam membahas, DPRD Kota Makassar juga bertugas untuk mengawasi 

pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota 

Makassar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 

58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

terdiri atas: 

1. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan 

dalam setiao kebijakan dari penyelenggara negara. 

2. Tertib Penyelenggara Negara 

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi 

landasanketeraturan, keserasian dan keseimbnagan dalam pengendalian 

penyelenggraan negara. 

3. Kepentingan Umum 

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratrif, akomodatif dan selektif  

 



   6  

 

 

4. Keterbukaan 

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golonhgan dan rahasia negara. 

5. Proporsionalitas 

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 

6. Profesionalitas 

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7. Akuntabilitas 

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dieprtanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

8. Efisiensi 

Asas efisiensi adalah asas yang dimana pekerjaan yang dilakukan oleh 

pemerintah haruslah dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya namun 

menghasilkan produktivitas yang setinggi-tingginya. 
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9. Efektivitas 

Asas efektifitas merupakan asas yang dimana setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh pemerintah haruslah mencapai target yang dicapai. 

10. Keadilan. 

Asas keadilan adalah asas yang memberikan jaminan penggantian yang 

layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga 

mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih 

baik.
6
 

Berdasarkan Penjelasan ketentuan tersebut di atas, bahwa asas-asas 

tersebut merupakan pendukung dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) 

yang salah satunya asas keterbukaan. Dalam setiap pembentukan Peraturan 

Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada 

masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat 

terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, 

penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan 

kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan 

atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku. 

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7
 

                                                     
6
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, bab VII, pasal 58. 

7
Bachsan Mustafa, Pokok–Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: PT Citra 

AditBakti, 1990), h.13 
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Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan kepada pemerintah dalam proses pembuatan rancangan Peraturan 

Daerah, yang pada intinya menyebutkan: 

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 

dapat dilakukan melalui: 

a. Rapat dengar pendapat umum; 

b. Kunjungan kerja; 

c. Sosialisasi; dan/atau . 

d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

3.Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 

perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas 

substansi Rancangan Peraturan  Perundang-undangan. 

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 

Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 

menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, 

memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan.Pemerintah sebagai pihak 

berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi 

masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang.Selain itu, informasi yang 
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disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang mengandung 

kebenaran, bukan hasil rekayasa.Informasi yang benar itu juga harus disampaikan 

secara ikhlas kepada seluruh warga/masyarakat.
8
 

Dari penjelasan diatas mendorong penulis untuk meneliti mengenai“Asas 

Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Perda Di Kota Makassar Perspektif 

Siyasah Syariyyah”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Asas 

Keterbukaan DPRD Dalam penyusunan Perda Di Kota Makassar Perspektif 

Siyasah Syar‟iyyah, sebagai berikut : 

a. Asas keterbukaan DPRD 

b. Penyusunan Perda 

c. Perspektif Siyasah Syariyyah 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus Penelitian diatas, maka dapat dideskripsikan bahwa 

Penelitian ini dibatasi pada asas keterbukaan DPRD dalam penyusunan perda di 

kota makassar perspektif siyasah syar‟iyyah. Untuk lebih memahami dalam 

mengidentifikasi masalah, maka akan dijelaskan hal pokok sebagai berikut : 

a. Asas Keterbukaan DPRD 

1) Asas merupakan suatu pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendalam 

yang mendasari adanya norma hukum; 

                                                     
8
Armin, Hukum Adminitrasi Negara. (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), h.34 
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2) Keterbukaan merupakan suatu ungkapan pikiran serta perasaan yang 

sejujurnya sebagai acuan untuk berkomunikasi dengan baik; 

3) DPRD merupakan Lembaga tertinggi negara yang anggota-anggotanya 

terdiri dari wakil-wakil rakyat. DPRD merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah dan mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan 

pengawasan pada peraturan daerah maupun pada peraturan perundang-

undangan lainnya. 

b. Penyusunan Perda 

1) Penyusunan merupakan kegiatan memproses suatu data yang dilakukan 

oleh suatu kelompok maupun perseorangan secara baik dan teratur; 

2) Perda merupakan peraturan daerah yang dapat disebut juga sebagai 

instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam 

rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing otonom 

daerah. 

c. Perspektif Siyasah Syariyyah 

1) Perspektif 

Perspektif adalah cara pandang dalam menilai suatu masalah atau keadaan 

baik kondisi, situasi atau cara pandang terhadap seseorang. 

2) Siyasah Syariyyah 

Siyasah syariyyah adalah seperangkat peraturan yang bersifat mengikat 

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

Khallaf menyatakan bahwa pengertian Siyāsah Syar‟iyyah adalah otoritas 
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pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui 

aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu 

(yang mengaturnya).9
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka di buat pokok masalah Bagaimana Asas 

Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Perda Di Kota Makassar Perspektif 

Siyasah Syariyyah. Agar permasalahan yang diidentifikasi lebih spesifik, maka 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Makassar Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota 

Makassar? 

2. Apa Faktor PenghambatAtas Implementasi Asas Keterbukaan Dewan 

perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ? 

3. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Asas Keterbukaan DPRD Kota 

Makassar ? 

D. Kajian Pustaka 

1. Buku dengan judul “Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD dalam 

penyusunan perda APBD”. Dalam buku ini menjelaskan tentang seorang 

anggota DPRD harus mampu melihat secara jernih terhadap berbagai 

perpektif dan dinamika empiric melalui berbagai program penguatan SDM 

untuk menguatkan kapasitasnya. Sementara itu dalam skripsi ini 

                                                     
9
 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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membahas tentang bagaimana DPRD kota Makassar bisa menerapkan asas 

keterbukaan dalam penyusunan Perda. 

2. Buku dengan judul “Peningkatan Fungsi DPRD dalam penyusunan Perda 

yang responsive”. Dalam buku ini membahas mengenai DPRD pada 

periode terdahulu lebih berperan sebagai raperda dari pihak eksekutif 

dengan kapasitas terbatas untuk menganalisis setiap kebijakan. Tujuannya 

agar seluruh anggota DPRD bisa mengembangkan kapasitasnya untuk 

menjadi lebih efektif, partisipatif, transparan dalam menjalankan 

fungsinya. Sementara dalam skiripsi untuk melihat faktor apa saja yang 

menjadi penghambat dan pendorong penerapan transparansi DPRD dalam 

penyusunan Perda di Kota Makassar. 

3. Buku dengan judul“ Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah oleh DPRD dan pemerintah kabupaten Klaten Provinsi Jawa 

Tengah”.Dalam buku ini menjelaskan partisipasi lebih luas yakni 

menyatukan masyarakat sipil dan mengedukasi warga negara tentang seni 

pemerintahan serta mengembangkan kompetensi politik setiap individu, 

karenanya meningkatkan keputusan yang dibuat. Namun dalam skripsi 

untuk melihat bagaimana keterlibatan atau partisipasi masyarakat terhadap 

pembuatan peraturan pemerintah di DPRD Kota Makassar. 

4. Jurnal dengan judul “Implementasi asas keterbukaan dalam penyusunan 

peraturan daerah di Jawa Barat” jurnal ini menjelaskan tentang 

implementasi dari pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta menjelaskan tentang 
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faktor yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan 

DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah di Jawa Barat. Sedangkan 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif 

siyasah syariyyah serta nilai keislaman yang ditekankan dalam asas 

keterbukaan DPRD dalam penyusunan perda di Kota Makassar. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Asas Keterbukaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Penyusunan Peraturan 

Daerah Kota Makassar. 

b. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Atas Impelementasi Asas 

keterbukaan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kota Makassar. 

c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Asas Keterbukaan  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar ? 

2. Manfaat dari penelitian : 

a. Secara Teoretis, Semoga hasil dari penelitian ini mampu memberikan 

sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Tata Negara, sehingga selaras 

dengan nilai atau norma dalam hal implementasi asas keterbukaan. 

b. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini mampu dimanfaatkan para pengambil 

kebijakan serta para pelaksana dibidang Hukum Tata Negara, khususnya 

DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan setiap tugasnya sebagaipelaksana 

penyusunan Peraturan Daerah agar tetap  menjadi sambungan aspirasi dari 
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rakyat. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemerintah Daerah 

Sesuai pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwasannya Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwasannya Pemerintah Daerah adalah 

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 
10

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,akan sangat perlu 

memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan baik dari pemerintah desa 

ke pusat dan sebaliknya, demikian pula pada potensi dan keanekaragaman daerah. 

Dalam hal lain, perlu juga diperhatikan peluang dan tantangan dalam 

persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah kemudian 

diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dari pemerintah pusat disertai dengan 

                                                     
10

Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, bab 1, pasal 1. 
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pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 

system penyenggaraan pemerintahan negara.
 

Sebagai lembaga yang menjalankan mandat dari rakyat, lembaga 

perwakilan rakyat menurut Calvin Mackeinzie, memiliki tiga fungsi: 

1. Legislation: peran pembuatan undang-undang. Peran pembuatan undang - 

undang ini dilakukan melalui deliberasi, yaitu sebuah proses yang 

mencakup pengumpulan informasi yang komprehensif, diskusi panjang, 

negosiasi kompleks dan sering alot, dan tawar menawar politik diantara 

lawan-lawan yang sangat kuat. 

2. Representasi: anggota lembaga perwakilan rakyat bekerja untuk 

mengartikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi kepentingan 

mereka ketika kebijakan publik dibuat. Dalam hal ini kepentingan 2 (dua) 

kelompok masyarakat, yaitu: bangsa secara keseluruhan sehingga dalam 

tindakannya setiap anggota mempunyai tanggung jawab kepada 

kepentingan nasional dan konstituensi individu, tempat/daerah yang 

memilih anggota. 

3. Pengawasan administrasi: proses dimana badan legislatif mereview dan, 

bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif

Apabila melihat sejarah dan fungsi lembaga perwakilan rakyat, maka tidak 

salah jika menyebut lembaga perwakilan rakyat adalah cabang kekuasaan 

legislatif. Karena hakikat/awal mula kekuasaan legislatif dalam hal ini adalah 

parlemen, berasal dari lembaga perwakilan yaitu house of commons (perwakilan 

rakyat) yang kemudian bersatu dengan house of representatives membentuk 



 

 

 

parlemen. Parlemen ini kemudian memperluas fungsi dari semula sebagai 

penyeimbang atau pengawas raja hingga membuat undang-undang dan 

anggaran.
11

 

Pemerintahan daerah tidaklah bersifat „staat‟ melainkan sub ordinat dari 

pemerintah pusat. Karena pemerintahan daerah adalah sub ordinat dari pemerintah 

pusat dalam hal ini (Kekuasaan Eksekutif), maka seluruh unsur penyelenggaranya 

perlu dimaknai pula sebagai bagian dari kekuasan eksekutif dengan tetap memiliki 

kemandirian dalam menyelenggarakan kewenangannya. 

Pemerintah Daerah/Kepala daerah bertugas untuk menjalankan 

pemerintahan yang diawasi oleh rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) selaku lembaga legislatif yang dipilih oleh masyarakat umum 

yang mendukung aspirasi masyarakat yang dibutuhkan.Sehingga pemerintah 

daerah mampu menjalankan tugasnya dengan bijak dan selaras dengan kemauan 

masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadinya tersebut.Kepala daerah 

harus mampu mengkoordinir jalannya kepemerintahan didaerahnya tersebut agar 

mampu menciptakan masyarakat yang berdaya saing kuat dan mempunyai arah 

serta tujuan yang jelas.Legitimasi kekuasaan dan hubungan timbal balik antara 

penguasa dan rakyatmerupakan hal umum pada dunia pemerintahan.12 

Proses dan hasil dari setiap kebijakan yang akan dibuat itu akan lebih baik 

dan dampaknya kepada masyarakat yang dipimpinnya akan sejahtera. Namun jika 

                                                     
11

 Paimin Napitupulu, Peran dan Tanggung Jawaban DPR Kajian di DPRD provinsi DKI 

Jakarta (Bandung: PT alumni 2005), hlm. 39-40 
12

 Subehan Khalik, “ Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam Dimasa Pandemi “ al-

Risalah, Volume 20, Nomor 1 (Mei 2020), hlm. 3 



 

 

 

kepala daerah dalam menjalankan Kepemerintahannya tidak sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku maka masyarakat akan langsung mendapatkan 

dampak dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Maka dari itu 

adanya Kepala daerah sebagai pihak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sebagai fungsi pengawasan dalam menjaga alur kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah mampu menghadirkan sistem kepemerintahan yang 

objektif serta sesuai dengan tujuan bangsa, agama dan negara.Untuk itu, 

sebagaimana menurut Amien Rais bahwa Negara harus menjadi sarana 

terwujudnya keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat mulai dari keadilan 

hukum hingga pada keadilan sosial ekonomi.
13

 

Pola hubungan legislatif dan eksekutif daerah menurut versi era reformasi 

sekarang ini didasarkan pada hubungan yang demokrasi (berdasarkan asas 

kerakyatan).Hubungan demokrasi yaitu hubungan kekuasaan segitiga yang 

seimbang dan saling kontrol antara rakyat (warga negara yang berhak memilih 

dengan wadah yang mewakilinya.Politisi (anggota DPRD dan Kepala Daerah) dan 

Birokrasi (PNS dan Tentara). Melalui pemilihan umum yang lebih free and fair, 

dengan dibantu oleh partai politik peserta pemilu yang menawarkan calon wakil 

rakyat dan berbagai alternatif program dana kebijakan, rakyat menentukan wakil-

wakilnya di DPRD dan/atau kepala daerah (secara langsung ataupun tidak 

langsung) yang akan membuat keputusan perihal kebijakan publik (APBD dan 

peraturan daerah lainnya) bagi mereka.  

                                                     
13

 Kurniati, “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan 

Politik Antonio Gramchi, al-Daulah”, Volume 7 Nomor 2 (Desember,2018), hlm. 260 



 

 

 

Karena itu para anggota DPRD bertanggung jawab kepada konstituennya, 

dan segala tindak tanduknya akan diawasi oleh wadah-wadah yang dibentuk oleh 

rakyat, seperti lembaga parlemen, forum pemerhati pelayanan publik, lembaga 

swadaya masyarakat, dan organisasi  kemasyarakatan. Secara politik, kepala 

daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, 

lembaga perwakilan rakyat (DPRD) merupakan unsur yang paling penting di 

samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan 

hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya.  

Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya 

terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik baik 

secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga parwakilan 

(Sarjen, 1998).Namun demokrasi paling umum dimaknakan sebagai tatanan 

kehidupan dimana warga negara menikmati kebebasan dan hak-hak dasarnya, 

serta ada jaminan hukum agar warga negara dapat mengekspresikan aspirasinya 

secara maksimal dan terbuka.Para anggota DPRD dan kepala daerah secara 

bersamaan merumuskan dan menetapkan APBD dan Perda lainnya (Pasal 18 ayat 

(1) d dan e pasal 43 huruf g UU Nomor 22 tahun 1999). dan Undang-Undang 

Nomor 32, tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 42 

ayatb dan c, kepala daerah memimpin pemerintah paerah untuk melaksanakan 

APBD dan Perda lainnya (Pasal 44). Sebaliknya DPRD melakukan pengawasan 

terhadap kepala daerah dalam melaksanakan APBD dan Perda lainnya (Pasal 18 

huruf f). 

 



 

 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14

 

 

DPRD adalah Lembaga Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai 

lembaga yang menjalankan kekuasaan legilslatif, dan karena itu biasa disebut 

dengan lembaga legilslatif di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 

2014 Tentang Pemerintah daerah mengatur susunan dan kedudukan DPRD 

Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 147 “DPRD kabupaten/kota 

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum”. Pasal 148 “(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga 

perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsure 

penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.(2) Anggota DPRD 

kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.
15 

Kewenangan legislatif dalam sistem Islam merupakan bagian terpenting 

dalam wewenang umum dinegara.Sebab dialah yang melakukan penetapan 

Perundang-undangan dan berbagai hukum yang mengatur urusan negara.Adapun 

wewenang legislatif dalam Islam maka pendapat yang kuat dalam fiqih Islam 

terdapat dua arah pandangan dalam penentuannya.Pertama, mengikat penentuan 

kewenangan ini dengan makna yang dimaksud oleh syariat.Kedua, mengikatnya 
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dengan makna kepemimpinan.
16

 

Fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat serta teknis yang banyak 

membutuhkan prasyarat dan dukungan yang teknis pula.Sebagai lembaga politik, 

prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan dari 

rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. 

Meskipun seseorang memiliki gelar yang lebih tinggi, jika yang bersangkutan 

tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi 

sebaliknya, meskipun seseorang tidak tamatsekolah dasar, tetapi iya mampu 

mendapatkan kepercayaan dan simpati dari rakyat, maka yang bersangkutan bisa 

dilegitimasikan untuk menjadi anggota parlemen. 

Pelaksanaan fungsi beserta dengan peranan DPRD di Indonesia merupakan 

implementasi dari keadaan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh 

negara Indonesia sekarang ini yaitu sistem negara demokrasi. Dengan cara 

meletakkan wakil rakyat yang dipilih secara langsung untuk memperjuangkan 

nasib yang diwakilinya melalui kebijakan publik berupa peraturan daerah.  

1. Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, bahwa Tugas dan 

Wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

1. Pembentukan peraturan daerah bersama dengan Bupati/Walikota. 
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2. Pembahasan dan pemberian persetujuan rancangan peraturan daerah 

mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

APBD. 

4. Pengusulan pengangkatan atau pemberhentian Bupati atau wakil bupati 

kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan 

pengesahan pengangkatanatau pemberhentian. 

5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah  

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

8. Meminta laporan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

9. Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain 

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban setiap daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

11. Melaksanakan tugas serta wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, 

DPRD memiliki fungsi: 

a. Legislasi 

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama sama 

bupati. 

b. Anggaran 

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran 



 

 

 

Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati. 

c. Pengawasan 

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati 

dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam islam fungsi 

pengawasan yang dilakukan pada masa nabi, tanpa kekeliruan yang dilakukan 

para sahabat sebagi pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa 

mendapat tuntunan dari al-Qur‟an dan Hadist.
17

 

Setelah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka yang terpenting adalah 

pertanggung jawaban terhadap tugas itu sendiri. Pertanggungjawaban anggota 

DPRD penting, melihat banyaknya kasus-kasus menyeleweng dari anggota 

DPR/DPRD misalnya pada fungsi anggaran, kurangnya akuntabilitas, transparansi 

dari anggota DPRD dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran 

tersebut sehingga banyak terjadi korupsi, meskipun regulasi mengenai korupsi itu 

sendiri sudah ideal
18

. 

3. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu: 

a. Interpelasi 

Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai 

hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah 

daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
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bermasyarakat dan bernegara. 

b. Angket 

Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 

kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Menyatakan Pendapat 

Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau 

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 

angket. 

Setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk menampung aspirasi 

masyarakatnya demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat didaerah yang 

disesuaikan dari peraturan perundang-undangan. Karena berhasilnya pemerintah 

daerah dalam konteks demokrasi dan otonomi daerah ini dapat dilihat dari 

bagaimana pemerintah daerah mampu menampung keinginan masyarakat untuk 

ditransformasikan dan kemudian diformulasikan menjadi kebijakan publik berupa 

peraturan daerah yang berpihak pada masyarakat daerah. 

Dari aspek otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memegang 

peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi keinginan masyarakat 

daerah. Disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 

berbunyi"Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan 



 

 

 

Perundang-undangan yang lebih tinggi.”
19

Pembuatan peraturan daerah merupakan 

bagian dari fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD untuk 

menciptakan suatu produk hukum yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan 

hukum masyarakat didaerah serta direncanakan secara matang diawal tahun.  

Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan Pasal 32 yang berbunyi “perencanaan penyusunan 

Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi”
20

, sebelum 

menyusun peraturan daerah, DPRD dan pemerintah daerah merencanakan sebuah 

program legislasi daerah yang dijelaskan dalam pasal 33, prolegda memuat 

program pembentukan peraturan daerah Provinsi dengan judul Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya.
21 

Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan 

dan disepakati bersama.Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, 

termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu 

menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari parapakardi 

bidangnya.Informasi dan kepakaranitu, banyak tersedia dalam masyarakat yang 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. 

 

B. Peraturan Daerah 

 

Peraturan Daerah (Perda) pada era otonomi daerah mempunyai posisi yang 
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strategis, hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perda memiliki fungsi kunci 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupatan, kota dan tugas 

pembantuan. Secara yuridis, Peraturan Daerah (Perda) adalah instrument aturan 

yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelanggarakan 

pemerintahan didaerah. 

Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dan lainnya sejalan 

dengan system ketatanegaraan yang terkandung dalam UUD, Konstitusi dan UU 

Pemerintah Daerahnya.Perbedaan ini juga terjadi pada penataan materi muatan 

yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah 

daerah.Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus mempelajari dan 

menguasai aturan hukum positif tentang UU Pemerintah Daerah, UU tentang 

Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang 

Peraturan Daerah sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang  

tidak sehari-hari dilimpahkan.
22 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.12 tahun 2011 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. 

Dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (UU 

Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan 
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ciri khas masing-masing daerah. 

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, muatan Peratura Daerah adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka penyelanggaraan otonomi daerah. Rancangan 

peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

Gubernur atau Bupati/Walikota.Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur, 

Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota dan digunakan sebagai bahan persidangan. 

Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu program 

legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam 

penyiapan satu materi Peraturan Daerah.Berdasarkan gambaran tersebut dari sisi 

pembentukannya Perda memiliki karakter “delegatedlegislation”. 

Walaupun demikian, dari cara pembentukannya mempunyai perbedaan 

dengan peraturan yang berkarakter “delegatedlegislation” lainnya, misalnya 

peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden(perpres) karena pembentukan 

Perda melibatkan wakil rakyat sebagai mana karakter Undang- undang. Oleh 

karena itu hakikat adalah produk badan legislative daerah. Hal ini mengingat 

sesuai dengan ketentuan pasal 149 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, bahwa salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi.
23

 

1. Defenisi Peraturan Daerah 

Adapun beberapa definisi Peraturan Daerah yaitu: 

a. Berdasarkan dengan ketentan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang 
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Pembentukan peraturan Perundnag-undangan, yang dimaksud dengan 

Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersaman Kepala daerah”. 

b. Defenisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang No.32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah “peraturan perundang-

undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”. 

2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Pasal 22 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten/kota  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Pasal 136 ayat (2) UU No. 32/2004 mengamatkan bahwa Perda dibentuk 

oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) Perda yang dimaksud 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 

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

Dengan demikian, Peraturan daerah dibentuk karena adanya kewenangan 

yang dimiliki oleh daerah otonom dan/atau perintah langsung dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah 

kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. 



 

 

 

3. Penyusunan Peraturan Daerah 

Menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-

undangan meliputi 2 masalah pokok yaitu : 

a. Elemen formal/procedur yaitu berhubungan dengan pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang telah berlangsung dalam suatu Negara 

tertentu. 

b. Elemen materil/substansi yaitu berkenan dengan masalah pengolahan isi 

dari suatu perundang-undangan.24
 

4. Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah 

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan pembentukan perda, ialah : 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peraturan yang disusun secara terencana, terpadu, 

dan sistematis yaitu: Prolegda (program legislasi daerah). Tahap 

awal/tahap perencanaan ini sangat penting, karena instansi penggagas 

harus memasukkan Raper dayang nantinya terdaftar dalam Proglegda. 

b. Persiapan (penyusunan dan perumusan) 

Rancangan Peranturan Daerah atau Raperda dapat berasal dari DPRD 

(Raperda inisiatif/Prakarsa dewan) atau dapat juga berasal dari Gubernur 

atauBupati/Walikota (Raperda usulan eksekutif).Hal ini tergantung dari 

kondisi daerah masing-masing, terutama kondisi geopolitis yang 

berkembang.Raperda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan 

komisi atau alat kelengkapan khusus yang mengenai bidang legislasi 
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DPRD. 

c. Pembahasan 

Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah 

(Gubernur atau Bupati/Walikota). Pembahasan dilakukan DPRD melalui 

beberapa tingkat pembicaraan, yaitu melalui rapat komisi/panitia/alat 

kelengkapan DPRD yang khusus mengenai bidang legislasi dan rapat 

paripurna. Maksud pembahasan Raperda di DPRD adalah untuk 

mendapatkan persetujuan bersama.Undang- undang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk 

Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 

bersama. 

d. Pengesahan 

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, 

Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur, 

Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. Penetapan Perda 

dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam 

jangka paling lambat 30hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama.Jika 

dalam waktu tersebut Raperda belum ditanda tangani, maka Raperda 

tersebut secara otomatis dianggap sah menjadi Perda dan wajib 

diundangkan. Pengesahannya harus mengandung kalimat pengesahan yang 

baku yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir. 

e. Pengundangan 

Setelah proses pembahasan dan penetapan, proses berikutnya adalah 



 

 

 

pengundangan. Pengundangan adalah penepatan Peraturan Perundang-

undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara 

Republik Negara Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, 

lembaran daerah, atau berita daerah. Pengundangan peraturan daerah 

dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekertaris daerah.Penjelasan 

Perda ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah. 

f. Penyebarluasan 

Berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa : 

“(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah 

Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 

hingga Pengundangan Peraturan Daerah. (2)Penyebarluasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat 

memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat 

dan para pemangku kepentingan”
25

 

Maksud dari Penyebaluasan ini adalah serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan agar setiap masyarakat luas bisa mengetahui peraturan perundang-

undangan didaerah yang bersangkutan dan mengerti serta memahami isi dan 

maksud yang terkandung didalamnya. 

5. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik 

Untuk kemudian membahas mengenai asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan, merupakan pembicaraan yang sangat erat hubungannya 

dengan politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman yang harus diikuti oleh 
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pembentuk undang-undang baik dari (DPR, Presiden, dan DPD) dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada 

asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas-asas yang 

dimaksud meliputi; 

1. Kejelasan tujuan 

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap 

jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.Peraturan Perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan 

Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan adalah bahwa 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-

undangannya. 

4. Dapat dilaksanakan 

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang 

undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 

sosiologis. 



 

 

 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Kejelasan rumusan 

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perund ang-

undangan sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukumnya jelas 

dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan  

 Keterbukaan merupakan suatu unsur yang harus dimiliki oleh setiap 

lembaga negara dalam mengelola setiap informasi sehingga mampu dengan 

mudah di akses oleh setiap masyarakat dan masyarakat lebih paham dengan 

persoalan yang di hadapi oleh pemerintah tersebut. 

6. Asas Keterbukaan 

Asas keterbukaan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang 

keterbukaan informasi publik, pada Pasal 2 ayat(1) berbunyi “Setiap Informasi 

Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna InformasiPublik.
26

 

Bertujuan untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program 

kebijakan publik, serta alasan pengambilam keputusan publik, maka partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik akan mendorong peran 

aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik, 
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sehingga mewujudkan penyelenggara Negara yang baik yakni yang transparan, 

efektif dan efisien, akun table serta dapat dipertanggung jawabkan. 

Pertimbangan lahirnya undang-undang ini bahwa informasi merupakan 

kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 

sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional.Hak 

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 

publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang 

menjunjungtinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara 

yang baik.Keterbukaan informasi Publik merupakan sarana dalam 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan 

publik lainya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. 

Dalam undang-undang ini dapat dilihat bahwa setiap informasi publik 

bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik, dapat 

diperoleh dengan cepat dan tepat waktu biaya ringan dengan cara sederhana 

kecuali yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan 

kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul 

apabilasuatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan 

dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan 

yang lebih besar lagi. 

Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi.Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sulit bahkan 

tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. 

Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan 



 

 

 

mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka 

menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.Menurut Pasal 28F 

Undang-undang Dasar 1945, berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara 

menjadi kabur, disebabkan karena saat ini kemajuan teknologi mampu membuat 

batasan-batasan teritorial antara masyarakat umum dan negara tidak ada artinya 

sama sekali. Jika seorang masyarakat dengan mudah mendapatkan serta menerima 

informasi sesuai dengan keinginannya, pada akhirnya keterbukaan disini akan 

mengakibatkan hilangnya perbedaan sosial, dan juga keterbukaan akan sangat  

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. 

7. Indikator Keterbukaan 

Indikator keterbukaan dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 14 

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Terdapat beberapa bagian : 

a. Komunikasi 

Keberhasilan dari asas keterbukaan dapat efektif apabila antara pemerintah 

dan masyarakat saling mendukung maka akan menciptakan kepemerintahan yang 

baik. 

b. Sumber Daya 

Tingkat intelektual pada manusia juga akan menjamin suatu keberhasilan 



 

 

 

tentunya jugamemiliki bebrapa bagian : 

1. Staf 

Sumber daya dalam asas keterbukaan adalah staf. Kegagalan yang sering 

dijumpai dalam proses keterbukaan informasi ini dapat dilihat dari staf 

yang mempunyai keahlian serta kemampuan kompetensi pada suatu 

bidang. 

2. Informasi 

Para pengampuh kebijakan juga harus mengetahui apa yang mereka 

lakukan disaat diberikan perintah untuk melaksakan suatu tindakan. 

3. Wewenang 

Kewenangan merupakan suatu otoritas tertinggi atau legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan secara 

politik. 

4. Fasilitas 

Fasilitas merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan asas 

keterbukaan, jika fasilitas tersebut tidak memadai meski dari staf cukup 

dan paham atas setiap tindakannya tetapi sarana dan prasarana tidak 

memadai maka untuk mendapatkan hasil yang baik akan sangat minim. 

c. Disposisi  

Disposisi atau sikap dari pengampuh kebijakan merupakan faktor penting 

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam 

hal ini ketika ingin mencapai hasil yang efektif maka para pengampuh kebijakan 

harus mempunyai sikap yang relevan untuk melaksanakannya.  



 

 

 

C. Siyasah Syariyah 

Kata Siyāsah secara etimologis, berasal dari kata sasa-yasusu-Siyāsah yang 

berarti mengurus, mengatur, dan memerintah.Berarti juga berarti pemerintahan 

dan politik atau membuat kebijaksanaan serta pengambilan keputusan.
27 

Sedangkan secara terminologi banyak definisi Siyāsah yang dikemukakan 

oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn‟Aqil, “Siyāsah berarti suatu 

tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 

jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga 

tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”.
28 

Merujuk pada Ali Imron, ada enam asas hukum Islam yang juga dapat 

diintegrasikan ke dalam hukum nasional.Pertama, asas dar‟u al-mafasid 

muqaddamun ala jalbi al-mashalih (menolak kerusakan lebih utama dari meraih 

maslahat).Kedua, asas fahmu al-mukallaf (pemahaman subjek hukum terhadap 

substansi hukum).Ketiga, asas musyawarah. Keempat asas mendahulukan 

kewajiban daripada hak. Kelima, asas adam al-haraj (tidak mempersempit 

masalah). Keenam, asas keadilan (Imron, 2015 : 230). Keenam asas hukum Islam 

yang dikemukakan Ali Imron tidak bersifat opsional yang hanya dapat dipilih 

salah satunya saja dalam perumusan hukum. Melainkan, semua asas tersebut harus 

dimunculkan dalam proses perumusan hukum Islam maupun positif, agar 

menghasilkan produk hukum yang berkeadilan dan manusiawi.  

Namun, dalam konteks artikel ini keenam asas tersebut tidak dibahas 

                                                     
27

 Usman Jafar, Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan 
28

 Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, “ Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Erlangga : PT Gelora Aksara Pratama 2008), hal.9 

 



 

 

 

secara keseluruhan. Kajian ini hanya difokuskan pada asas musyawarah yang 

dinilai lebih “dekat” dengan asas keterbukaan dalam proses legislasi. Asas 

musyawarah dalam hal ini akandicari titik kesamaannya dengan asas keterbukaan. 

Sistem Pemerintahan dalam Islam disebut dengan Siyasah Syar‟iyyah yang berarti 

sitem pemerintahan yang berdasarkan Syariah.
29

 

Budaya musyawarah memiliki basis teologis dalam Islam.Kitab suci Al-

Qur‟an memperkenalkan “musyawarah” dengan istilah “syura” yang secara 

etimologi berarti mengambil madu dari sarang lebah.Dalam perkembangannya, 

syura mengalami perluasan makna dari sekedar mengambil madu dari sarang 

lebah. Ia juga diartikan sebagai suatu forum yang mewadahi pertukaran ide, 

pendapat, termasuk juga saran-saran yang solutif atas sebuah persoalan. Syura 

dalam pengertian ini nampak lebih modern, di dalamnya tersirat bentuk nation-

state di mana budaya musyawarah berlangsung dalam satu forum bernama 

lembaga legislatif (Azhary, 1992: 23). 

Dalam kitab suci Al-Qur‟an dan Hadis, syura‟ berarti mengambil 

pendapat.Konsep syura‟ dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

muncul dalam kehidupan berbangsa dan tatanan bernegara sehingga diperoleh 

kesepakatan kolektif.Syura‟ sendiri memiliki landasan normatif dalam kitab suci 

Al-Qur‟an sebagai salah satu dasar hukum bagi sebuah pemerintahan. Antara lain 

terdapat pada Q.S Ali Imran ayat 159 : 

هِ لنِْتَ لََمُْ  نَ اللّّٰ هُمْ  ۚ  وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ  ۚ  فَبِمَا رَحَْْةٍ مِّ فاَعْفُ عَن ْ
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هِ  ۚ  وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِِ الََْمْرِ  لْ عَلَى اللّّٰ بُّ الْمُ  ۚ  فَاِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ هَ يُُِ لِيَْ اِنَّ اللّّٰ  )٩٥١ (تَ وكَِّ
 

Terjemahnya: 

  
Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan 
(penting).Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 
bertawakallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang bertawakal.

30
 

Istilah syura‟ atau musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syura‟ 

yang mempunyai arti sesuatu yang tampak atau jelas. Adapun beberapa ayat Al-

Qur‟an yang akar katanya merujuk pada syura‟ atau musyawarah terdapat alam 

surat Ali Imran (3): 159. Awalnya lafaz fi al-amri (  لمراافى  ( dimaknai bahwa 

ruang lingkup musyawarah di sini awalnya terbatas pada peperangan, kemudian 

dalam perkembangannya menjadi makna yang lebih luas pada urusan 

kemasyarakatan dan ketatanegaraan dengan tetap dibatasi pada wilayah hubungan 

sosial,bukan persoalan ketuhanan (ibadah mahdlah). 

Nabi juga tak jarang mempercayakan publik untuk mengatasi masalah-

masalah umum, khususnya masalah yang berdampak luas kepada 

masyakarat.Setiap kebijakan publik membutuhkan keterlibatan publik dengan 

pertimbangan yang ketat dan memiliki dampak yang bernilai baik.Pemimpin yang 

baik menurut Islam adalah pemimpin yang mampu menerapkan budaya 

musyawarah dalam memutuskan suatu perkara serius. Konsep syura‟ telah 

dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW sehingga menjadi sebuah ajaran yang tak 

dapat ditolak.Adapun bentuk penerapan syura‟ini, antara lain, ketika terjadi 
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perselisihan kaum Quraisy yang ingin memindahkan hajar aswad di tubuh 

ka‟bah.Menyadari hal itu, Nabi SAW menawarkan solusi yang mampu mewadahi 

hak dan memberi kepuasan kepada Bani tanpa harus merugikan pihak-pihak lain 

yang terlibat. Kebijaksaan ini dihasilkan melalui musyawarah dan oleh karena itu 

menjadi ajaran yang patut diikuti oleh para sahabat dan generasi penerus 

selanjutnya (Imran, 2015: 130). 

Lembaga legislatif sebagai representasi syura‟ dan selaras dengan 

perkembangan demokrasi di zaman modern ini,khususnya di Indonesia, masih saja 

menjadi bahan “perbincangan” di kalangan pemikir Islam. Perbincangan yang 

dimaksud terkait dengan apakah sistem demokrasi Barat sejalan dengan Islam atau 

tidak, apakah majelis syura‟sama dengan parlemen dalam sistem demokrasi barat, 

dan apakah keanggotaan majelis syura‟ ditentukan oleh partai politik atau oleh 

rakyat secara langsung. Perbincangan yang memicu perdebatan tersebut muncul 

karena memang Al-Qur‟an tidak menjelaskan secara tegas pengaturan majelis 

syura‟ (legislatif), bagaimana proses pembentukannya, dan apa saja fungsi dan 

tugasnya.
31

 

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). Dapat dipahami bahwa subyek 

penyusunan Siyāsah syar‟iyyah adalah pemerintah, bukan ulama swasta yang 

tidak duduk dalam lembaga legislatif.Produknya adalah berbagai peraturan yang 
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tidak bertentangan dengan agama.Karena berbentuk peraturan perundang-

undangan, maka Siyāsah syar‟iyyah itu bersifat mengikat dan memaksa.
32

 Hal ini 

di buktikan  dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 : 

 () وْنَ وَلََ تَ لْبِسُوا الَْْقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الَْْقَّ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُ 

Terjemahnya: 

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan21) dan 
(jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-
nya).”

33
 

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Responsivitas adalah kemampuan 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan 

masyarakat.Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah.Di dalam 

konsep amanah itu terdapat suatu asas keterbukaa. Al-Quran telah mengatur segala 

hal untuk keberlangsuungan hidup manusia hingga pada aspek-aspek 

ketatanegaraan. Seperti dalam QS.al-Nisa/4:58: 

تِ اِلّٰ  ۞ نّٰ هَ يأَْمرُكُُمْ انَْ ت ؤُدَُّوا الَْمَّٰ  ۚ  واَِذاَ حَكَمتْمُْ ب يََْ النَّاسِ انَْ تََكُْموُاْ بِالْعدَْلِ  ۚ  ى اهَْلِهاَۚ  اِنَّ اللّّٰ
هَ نِعِمَّا يعَِظكُُمْ بِه هَ ۚ  ۚ  اِنَّ اللّّٰ ي عْاً  اِنَّاللّّٰ  )٥٥ (بصَِي رْاً ۚ  كَانَ سََِ

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

34 
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Sikap pertanggung jawaban dalam ajaran Syariat Islam dapat dikaitkan 

dengan istilah Itqan, sama pengertianya dengan sikap propesionalitas dalam 

bekerja. Bahkan dalam sebuah Hadits diperintahkan untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan secara propesional. 

Berdasarkan uraian diatas, maka mnurut penulis agama Islam merupakan 

agama yang paling sempurna dikarenakan Islam mempunyai pehatian yang lbih 

kepada budaya musyawarah dalam masyarakat. Pemerintah sendiri mempunyai 

otoritas untuk membuat kebijakan yang dikehendakinya guna memberikan 

kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama sert akan 

sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena musyawrah sendiri merupakan upaya 

kongkrit  untuk memadukan berbagai argumentasi yang terdiri dari bayak aspiasi 

alam satu kesepakatan bersama. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian 

lapangan kualitatif (field research). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-

masalah manusia dan sosial bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu 

realita sebagaimana yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme.
35

 

Teknik analisis dara melalui  tahapan penyajian data, dan penarikan kesimpulan
36

. 

Dengan adanya jenis penelitian kualitatif ini akan mempermudah penulis 

untuk mendeskripsikan hasil penelitiannya dan mampu memahami karakteristik 

dari tokoh masyarakat yang dipilih pada saat pemilu, sehingga penulis mampu 

melihat dan memaknai “Asas Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Perda Di 

Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar‟iyyah.” 

2. Lokasi Penelitian 

Demi memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan 

skripsi ini, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian dilakukan di Kantor DPRD 

Kota Makassar.Jl.Andi Pengeran Pettarani Blok E No. 1, Kel.Tidung, Kec. 

Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. 

                                                     
35

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 1, Jakarta ; Bumi Aksara, 2013 ), 

h.85. 

36
Rahmiati, “ Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), hal. 30-34 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tidung%2C_Rappocini%2C_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tidung%2C_Rappocini%2C_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


44 
 

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu: 

 

1. Pendekatan Normatif Empiris 

Pendekatan Normatif Empiris suatu metode penelitian yang dalam hal ini 

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan 

penambahan data atau unsur empiris dengan cara menelaah teori-teori, konsep, 

asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan Syar‟i 

Pendekatan Syar‟i merupakan pendekatan dengan menggunakan ilmu 

syariah yang berdasar pada Al-Qur‟an dan Hadis yang terkait dengan Asas 

keterburkaan DPRD Dalam Penyusunan Perda Di Kota Makassar Perspektif 

Siyasah Syariah. 

C. Sumber Data Penelitian 

 

Data pada penelitian ini bersumber dari penelitian data Primer dan 

penelitian data Sekunder. 

1. Data Primer atau data dasar (Primary data atau Besic data) yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama.
37

 Yakni melakukan wawancara 

dengan pihak yang terkait langsung dengan judul ini yakni Anggota DPRD 

Kota Makassar dan Nahdlatul Ulama. 

No Nama Jabatan 

                                                     
37

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Raja Wali 

Pers, 2018), h.31 
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1 
Andi Nurhaldin 

Halid 
Wakil Ketua III DPRD Kota 

Makassar 

2 Rafiqa Luthfi 
Kepala Bagian Persidangan DPRD 

KotaMakassar 

3 
Abdul Kadir 

Mashril 

Kepala Bagian Keuangan 

DPRDKotaMakassar 

4 Usman Sofian 
Sekertaris Tanfidziyah PC 

NahdlatulUlama Kota Makassar 

 

2. Data Sekunder (Secondary data) adalah data yang mendukung data primer. 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 

kepustakaan.Penelitian kepustakaan adalah tekhnik untuk mencari bahan atau 

data-data yang bersifat sekunder yaitu data erat hubungannya dengan bahan 

primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.Data sekunder 

dikumpulkan melalui library research dengan menelaah Buku, Jurnal, 

Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain yang mempunyai relevansi 

dengan judul penelitan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 

indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Melalui hasil kerja 

panca indra mata serta di bantu dengan panca indra lainnya. Jadi observasi 

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 
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penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
38

 Sehingga peneliti 

mengetahui serta memahami dengan baik apa tujuan dari judul yang diteliti, 

observasi ini juga bertujuan agar peneliti bisa lebih terampil dan tenang ketika 

berada di lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dan informan atau orang yang di wawancarai dengan menggunakan pedoman 

(guide) wawancara, sehingga menimbulkan percakapan yang terarah atau 

terstruktur yang terkait dengan judul penelitian. 

3. Kepustakaan 

Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara menggali informasi 

dengan cara membaca literature terutama buku dan peraturan perundang-

undangan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu 

Kantor DPRD Kota Makassar terutama tentang jumlah pegawai. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 

penelitian.
39

 

                                                     
38

H.M.Burhan Bungin, Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial,( Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118 
39

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan I (Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian(Makassar: Alauddin Press, 2015), h. 17 
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Adapun instrumen penelitian yang digunakan sebagai berikut : 

 

1. Peneliti 

Peneliti adalah seseorang yang melakukan suatu penelitian di suatu tempat 

yang menghasilkan suatu ide baru dalam hasil yang telah dilakukannya. 

2. Pedoman Wawancara 

Digunakan untuk menggunakan wawancara untuk dijadikan dasar untuk 

memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan agar proses 

wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan. 

3. Buku catatan dan alat tulis 

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang didapatkan dari 

sumberwawancara. 

4. Handphone 

Digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan wawancara dan 

berbagai kegiatan yang dianggap penting. 

5. Tape recorder 

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Suyanto dan Sutinah 

(2006:173) mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklarifikasikan dan mengkategorikan data dengan berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini 

terdiri dari : 
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a. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan agar data hasil langkah reduksi dapat 

terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan data penelitian 

sehingga dapat memudahkan para pembaca untuk memahami data penelitian. 

Penyajian data merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya suatu 

penelitian kualitatif yang valid dan handal. 

b. Reduksi data 

Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan lapangan. Di mana langkah-langkah yang dilakukan untuk menajamkan 

analisis, meggolongkan dalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga 

dapat ditarik dan diverifikasikan. Kemudian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian melakukan 

pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. 

c. Editing 

Editing merupakan kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data yang 

telah dikumpulkan dari lapangan.Editing dilakukan untuk kuesioner yang disusun 

secara terstruktur dan diisi melalui wawancara formal Dalam editing, peneliti 

melakukan pemilihan data yang benar-benar terpakai dari instrumen pengumpulan 

data yang telah terkumpul. 

d.  Penarikan Kesimpulan 

Proses menarik kesimpulan dan verifikasi tahap ini adalah tahap penarikan 
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kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami makna/arti, 

keteraturan pola- pola penjelasan alur sebab akibat atau proposi. Dimana sebelum 

penarikan kesimpulan dilakukan cara reduksi data dan penyajian data selanjutnya 

penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses pengelolaan data dalam bentuk yang 

sederhana supaya dapat dimengerti, dipahami serta di interpretasikan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah 

menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan 

dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya 

pengelolaan data disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan 

secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

 

Keabsahan data dilakukan ketika peneliti masih berada dilapangan setelah 

wawancara yang pada saat itu memungkinkan data yang diperoleh tidak valid 

sehingga diperlukan keabsahan data utuk membuktikan bahwa penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data. 

Keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitasi dan 

realibilitas.Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, reliabel dan objektif sehingga data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar  di Indonesia yang 

merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota makassar juga sebagai 

pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur (KTI), kota Makassar berperan 

sebagai wadah untuk penyaluran barang dan jasa, pusat kegiatan industri, juga 

sebagai pusat kegiatan pada pemerintahan. Maka dari itu Makassar dapat 

dikatakan sebagai Kota yang memiliki letak yang sangat strategis baik untuk 

ekonomi maupun politik. 

 Letak : Koordinat 5º8`S 119º25`E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, 

yang berhadapan dengan Selat Makassar. 

 Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkep di sebelah 

utara, Kabupaten Maros disebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah 

selatan. 

 Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup 

berdampingan. Penduduk Makassar kebanyakan berasal dari Tionghoa, 

Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan lain sebagainya. Serta mayoritas 

penduduknya beragama islam. 

 Kondisi Geografis : Ketinggian kota makassar bervariasi yaitu antara 0-25 

meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 20º-32ºC. Kota ini diapit 

oleh dua sungai yaitu : Sungai Tallo yang berada di sebelah utara kota dan 
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Sungai Jeneberang yang berada di bagian selatan kota. 

 Luas Wilayah : 128,18 km² (total 175,77 km²). 

Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar 

Kode Kemendagri Kecamatan Luas Wilayah 

73.71.11 Biringkanaya 48,22 km² 

73.71.06 Bontoala 2,10 km² 

73.71.15 Sangkarrang 2,5 km² 

73.71.03 Makassar 2,52 km² 

73.71.02 Mamajang 2,25 km² 

73.71.12 Manggala 24,14 km² 

73.71.01 Mariso 1,82 km² 

73.71.09 Panakkukang 17,05 km² 

73.71.13 Rappocini 9,23 km² 

73.71.07 Tallo 5,83 km² 

73.71.14 Tamalanrea 31,84 km² 

73.71.10 Tamalate 20,21 km² 

73.71.04 Ujung Pandang 2,63 km² 

73.71.08 Ujung Tanah 5,94 km² 

73.71.05 Wajo 1,99 km² 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar 2017 

Berdasarkan pada tabel tersebut Kota Makassar memiliki 15 kecamatan 

dan 153 kelurahan. Penduduk kota Makassar pada tahun 2017 sebanyak 1.663.479 

jiwa dengan luas wilayah 199,26 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 
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8.348 jiwa/km². 

B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Makassar 

DPRD merupakan salah satu bagian terpenting guna mendukung 

penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah.DPRD juga mempunyai peran 

dalam hal mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang No.17 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

DPRD Kota Makassar adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota 

Makasar, Sulawesi Selatan dan mitra Pemerintah Kota Makassar. DPRD Kota 

Makassar memiliki 50 anggota yang terbagi dalam 12 partai politik, dengan 

mayoritas dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, dan 

Partai Demokrat. 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada 

periode 2019-2024, yaitu : 

1. Ketua : Rudianto Lallo, S.H (Fraksi Partai Nasdem) 

2. Wakil Ketua I : Adi Rasyid Ali, S.E (Fraksi Partai Demokrat) 

3. Wakil Ketua II : Andi Suhada Sappaile (Fraksi Partai PDI-P) 

4. Wakil Ketua III : Andi Nurhaldin Halid (Fraksi Partai Golkar) 

Adapun tugas-tugas dari Pimpinan DPRD Kota Makassar antara lain : 

 Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil 

keputusan 

 Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja 

antara ketua dan wakil ketua. 

 Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda 
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dan materi kegiatan dari alat kelengkapan, 

 Menjadi juru bicara DPRD 

 Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi vertikal 

lainnya. 

 Mengadakan konsukltasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi 

sesuai dengan keputusan DPRD. 

 Mewakili DPRD ke pengadilan. 

 Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan denganpenetapan sanksi atau 

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Menyusun rencana anggara DPRD bersama sekretariat DPRD yang 

pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna, dan 

 Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna 

DPRD yang khusus diadakan untuk itu. 

Adapun daftar nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang terpilih 

pada 2019 yang lalu, yaitu : 

a. Daerah Pemilihan (Dapil) I :    

1. Irwan Djafar   (Nasdem) 

2. Eric Horas  (Gerindra) 

3. Fasruddin Rusli (PPP) 

4. Zaenal Dg Beta (PAN) 

5. Apiaty Amin Syam (Golkar) 

6. Rezki   (Demokrat) 
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7. Andi Suhada Sappaile (PDIP) 

8. Muchlis A Misbah (Hanura) 

9. Anwar Faruq  (PKS) 

b. Daerah Pemilihan (Dapil) II : 

5. Rudianto Lallo  (Nasdem) 

6. Fatmawati Wahyuddin(Demokrat) 

7. Abdul Wahab Tahir (Golkar) 

8. Andi Pahlevi  (Gerindra) 

9. William  (PDIP) 

10. HM Yunus HJ  (Hanura) 

11. Ray Suryadi Arsyad (Demokrat) 

12. Rahmat Taqwa Qurasy(PPP) 

13. Andi Astiah  (PKS) 

14. Sahruddin Said (PAN) 

c. Daerah Pemilihan (Dapil) III : 

1. Mario David  (Nasdem) 

2. Abdul Wahid  (PPP) 

3. Abdi Asmara  (Demokrat) 

4. Sangkala Saddiko (PAN) 

5. Galmerrya Kondorura (PDIP) 

6. Andi Suharmika (Golkar) 

7. Nunung Dasniar (Gerindra) 

8. Al Hidayat Syamsu (PDIP) 
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9. M Yahya  (Nasdem) 

10. Syamsuddi Raga (Perindo) 

11. Andi Hadi Ibrahim Baso(PKS) 

d. Daerah Pemilihan (Dapil) IV : 

1. Supratman  (Nasdem) 

2. Hamzah Hamid (PAN) 

3. Abdul Aziz Namu (PPP) 

4. Kasrudi  (Gerindra) 

5. Adi Rasyid Ali (Demokrat) 

6. Mesakh R Rantepadang(PDIP) 

7. Nurhaldin Nurdin Halid(Golkar) 

8. Aswar ST  (PKS) 

9. Muhammad Nasir Rurung(Berkarya) 

10. Imam Muzakkar (PKB) 

e. Daerah Pemilihan (Dapil) V : 

1. Yeni Rahman  (PKS) 

2. Hasanuddin Leo (PAN) 

3. Nurul Hidayat  (Golkar) 

4. Arifin Dg. Kulle (Demokrat) 

5. Muliati Mastura (PPP) 

6. Ari Ashari Ilham (Nasdem) 

7. Budi Hastuti  (Gerindra) 

8. Kartini   (Perindo) 
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9. Wahyuddin Arifin (Hanura) 

Dari total pemilihan suara tersebut dapat kita lihat bahwa partai yang 

menduduki perolehan suara terbanyak ada pada partai Demokrat dengan 6 

kadernya, juga disusul dengan partai Nasdem dengan 6 orang kader, dan pada 

urutan ke tiga yaitu Partai PDI-Perjuangan dengan 5 kadernya. 

C. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Asas Keterbukaan Pada Penyusunan Peraturan Daerah di 

Kota Makassar 

 

a. Bentuk Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota 

Makassar 

Masalah penting yang di hadapi umat Islam setelah wafatnya Nabi 

Muhammad saw adalah masalah kepemimpinan, siapa saja yang akan 

menggatikan beliau sebagai pemimpin umat.
40

Tetapi pada hakekatnya tujuan dari 

pada dibentuknya pemerintahan itu untuk memenuhi hak dasar dari pada 

masyarakatnya, yaitu pemenuhan mengenai rasa aman, tentram dan hidup damai. 

Dalam kasus di indonesia yang berkembang saat ini baik berita dari 

televisi, media cetak maupun yang kita lihat secara langsung bahwa pemerintahan 

saat ini belum secara betul mengimplementasikan hasil yang telah di gagaskan 

sebelumnya, oleh karena banyak faktor baik itu berupa banyaknya oknum yang 

melakukan korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN). Hal inilah yang mendasari 

sebuah kebijakan yang telah dirangcang sebaik mungkin oleh pihak DPRD 

bersama dengan pemerintah daerah menjadi dilema. 

Maka dari itu perlunya keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah 

                                                     
40

Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik), al-Daulah 4, no. 1 

(2015), h. 131. 
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kepada masyarakat haruslah bersifat menyeluruh dan dapat di akses oleh setiap 

orang dengan tetap memperhatikan kekhususan dari data tersebut. DPRD 

merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas menjadi wakil rakyat yang 

menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan pusat haruslah selalu 

memperhatikan masyarakatnya karena tujuan dari pada DPRD itu sendiri adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan akses sebaik-

baiknya serta mampu memberikan setiap haknya dengan layak. 

Dalam membuat peraturan daerah tentunya pemerintah perlu melakukan 

terlebih dahulu yang namanya diskusi publik antara pemerintah dengan 

masyarakat, karena dengan adanya kegiatan tersebut tujuan dari asas keterbukaan 

yang DPRD cantumkan itu sesuai dengan realisasinya bukan hanya tulisan 

semata. 

Menurut data Wawancara dari Bapak Andi Nurhaldin Halid, selaku Wakil 

Ketua III DPRD Kota Makassar mengatakan bahwa dalam pembahasan serta 

penyusunan Peraturan daerah menurutnya sudah dilaksanakan sebagai mana 

mestinya kami dari pihak DPRD mengenai keterbukaan itu selalu 

mengikutsertakan masyarakat contohnya saja kami dari pihak DPRD membentuk 

yang namanya Fokus Group Discussion (FGD) yang kemudian sebelum pihak 

DPRD membuat suatu peraturan daerah itu terlebih dahulu harus mendiskusikan 

peraturan daerah tersebut dengan masyarakat, apakah peraturan daerah tersebut 

lebih banyak pro kepada rakyat atau tidak. Sehingga sebelum menjadi Ranperda 

terlebih dahulu harus melakukan hal tersebut demi pemenuhan dari pada hak dasar 

dan sebagai bentuk keterbukaan serta kerjasama yang dilakukan masyarakat 
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dengan pemerintahnya. 

Juga di dalam menjalankan roda kepemerintahan DPRD melakukan reses 

tiap tiga(3) kali dalam setahun guna untuk menjalin ikatan dan memberikan 

pelajaran serta pemahaman kepada masyarakatnya tentang bagaimana cara 

menyampaikan aspirasi yang baik dan tepat.
41

 

Ketika DPRD melakukan suatu pembahasan maupun penyusunan 

peraturan daerah tentang APBD dari aparat DPRD tentunya membuka suatu rapat 

dengan mengundang para ahli yang berkopetensi pada bidang tersebut karena 

untuk mengetahui dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan yang akan 

di susun dalam peraturan tentang APBD itu.Pada pembahasan maupun dalam 

menyusun peraturan daerah tentang APBD. 

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan DPRD, Bapak 

Abdul Kadir Mashril, Ia mengatakan bahwa di dalam membahas peraturan daerah 

tentunya malakukan kajian terlebih dulu yang melibatkan sejumlah orang yang 

berkompetensi dan setelah ada hasil yang di dapatkan dari kajian tersebut 

selanjutnya di eksposlah kedalam bidang/panitia khusus perekonomian. 

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara dari pemerintahan daerah, 

semakin banyak melakukan peranan serta wewenangnya sebagai suatu institusi 

yang menjembatani antara aspirasi masyarakat yang sangat beragam dengan 

sebuah keputusan politik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Mengingat pentingnya peranan peraturan daerah dalam proses penyelenggaraan 

otonomi daerah, maka penyusunannya juga perlu diprogramkan dengan baik 

                                                     
41

Wawancara dengan Andi Nurhaldin Halid, Selaku Wakil ketua III DPRD Kota 

Makassar, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita 
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sehingga berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah serta 

terencana berdasarkan skala yang jelas dan tepat guna.
42

 

Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) harus direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Ranperda yang baik dapat terwujud apabila telah memenuhi 

seluruh persyaratan serta standar maupun metode yang tepat, sehingga hal tersebut 

memenuhi segala unsur teknis pembentukan peraturan perundangan-undangan 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan Ranperda 

dimulai denganProlegda, prolegda inilah yang membuat dan mendesain Ranperda 

menjadi terencana, bertahap, terarah dan terpadu. 

Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 5 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, meliputi: 

1. Kejelasan tujuan; 

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

4. Dapat dilaksanakan; 

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; 

6. Kejelasan rumusan;dan  

7. Keterbukaan 

Sebagai landasan hukum pembentukan sebuah perda yang mengacu pada 

                                                     
42

Wawancara dengan Abdul Kadir Mashril, Selaku Kabag Keuangan DPRD Kota 

Makassar, Tanggal 02 September 2022, Pukul 10.30 Wita 
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Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan 

yang menjadi inti dari perumusan masalah yang terjadi saat ini dapat 

terselesaikan,yang saat ini teridentifikasi ada 2 masalah pokok : 

a) Pertama, pola perilaku masyarakat yang berubah karena masalah sosial. 

b) Kedua, masyarakat kurang percaya lagi oleh pemerintah akibat aturan hukum 

yang kurang pro terhadapnya. 

Di dalam merumuskan segala bentuk pertanyaan masalah tersebut, meliputi : 

1)  Masalah sosial apa saja yang terdampak bagi masyarakat. 

2) Siapa masyarakat yang mempunyai perilaku yang bermasalah. 

3) Siapa saja aparat pelaksana yang mempunyai perilaku yang bermasalah. 

4) Bagaimana cara untuk mengatasi masalah sosial tersebut. 

Untuk memulai langkah awal persiapan mengatasi setiap masalah sosial 

tersebut maka harus dirumuskan terlebih dahulu langkah-langkahnya, yaitu: 

a) Mengindentifikasi isu serta masalah 

Para perancang peraturan daerah tentunya perlu membuat peraturan untuk 

kepentingan masyarakat luas. Langkah awal yang harus diambil adalah 

mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat luas.Setiap permasalahan tentunya mencakup banyak hal, antara 

lainkonflik pemanfaatan antara pihak yang mengakibatkan keresahan sosial dan 

pihak yang mendapatkan kerugian dari konflik tersebut dan lain-lain. Selain 

mengidentifikasi masalah, perancang Peraturan harus pula mengidentifikasi 

penyebab terjadinya suatu masalah (pokok masalah) dan pihakyang terkena 

dampak dari berbagai masalah tersebut. 
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b) Mengidentifikasi Landasan Hukum Serta Bagaimana peraturan daerah baru 

dapat menyelesaikan masalah 

Legal Baseline merupakan status dari peraturan perundang-undangan yang 

saat ini tengah berlaku untuk mengidentifikasikemampuan aparatur pemerintah di 

dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan.Pengidentifikasian 

Legal Baseline juga mampu menganalisis sejumlah pelaksanaan dan penegakan 

hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.Melalui analisis ini, 

dapat diketahui bagian-bagian peraturan daerah yang telah atau belum ditegakkan, 

termasuk yang mendapat pendanaan dalam pelaksanaannya. 

c) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah 

Rancangan peraturan Pemerintah dan rancangan peraturan Presiden 

menyatakan bahwa Naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara sah 

mengenai konsep terkandung yang berisi latar belakang sampai dengan objek 

serta arah pengaturan Rancangan Undang-undang.Peraturan Presiden tersebut 

dinyatakan bahwa dalam menyusun dan merumuskan rancangan undang-undang 

terlebih dulu menyusun sebuah naskah akademik sehingga alur mengenai materi 

yang akan diatur dapat terarah. 

Penyusunan naskah akademik dapat dilihat dari cara pengambilan 

keputusan, pengambilan keputusan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang 

berwenang saja, haruslah kemudian didasarkan pada data dan informasi yang 

lengkap serta akurat sehingga hasil yang didapatkan nantinya itu lebih terjamin. 

Data yang kemudian menjadi informasi yang lengkap dapat juga di peroleh 

melaluipenelitian langsung.Setiap konsep keputusan  nantinya tidak boleh disusun 

asal jadi dikarenakan,/ keputusan tersebut menjadi suatu pendekatan yang 
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sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi dan pengambilan keputusan 

haruslah berdasarkan pada : 

1. Di dalam mencapai suatu keputusan tidak diperoleh secara kebetulan 

2. Setiap keputusan tidak dilakukan asal jadi 

3. Inti dari suatu masalah harus diketahui dengan pasti 

4. Untuk menjawab sejumlah pemecahan haruslah berdasar pada data dan 

fakta yang dapat dipercayai 

5. Langkah dari pengambilan keputusan dipilih berdasarkan keputusan 

bersama 

Dari proses penyusunan tersebut, penelitian hukum adalah langkah awal 

untuk mencapai suatu tahap yang bernama pralegislasi. Hasil dari pada penelitian 

ini juga merupakan langkah awal untuk menunjang proses selanjutnya. 

d) Penulisan Rancangan Peraturan Daerah 

Untuk menyusun peraturan daerah seperti halnya dengan merancang 

peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan tertentu. Peraturan daerah 

disusun berdasarkan pada tingkatan-tingkatan peraturan serta waktu penetapan 

peraturan tersebut. 

e) Penyelenggaraan Konsultasi Publik 

Pertemuan dengan masyarakat umum adalah suatu hal yang wajib 

dilakukan oleh lembagaNegara yangberguna untuk kepentingan masyarakat luas 

dan untuk mendapatkan solusi dari pembuatan rancangan peraturan daerah, 

kegiatan konsultasi dengan masyarakat tersebut akan bersifat interaktif, saling 

memberikan masukan baik dari masyarakat dan dari aparat  negara sehingga 

kegiatan konsultasi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. 
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Di dalam proses penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah baik pada 

lingkup pemerintah daerah maupun pada lingkup DPRD itu sendiri, masyarakat 

tetap bisa memberikan masukan kepada pemerintah guna untuk menyempurnakan 

setiap rancangan peraturan daerah. 

Pemerintah ketika melakukan Konsultasi publik maupun sosialisasi 

Peraturan daerah biasanya pemerintah melakukannya di daerah-daerah yang 

mempunyai akses jalan yang memadai ataupun pemerintah terkadang juga 

melakukannya di hotel dan mengundang beberapa masyarakat yang merupakan 

utusan dari pemerintah setempat ( RT/RW) yang mempunyai kapabilitas untuk 

menunjang masukan dan saran dari pemerintah daerah.
43

 

2. Langkah Pembentukan Peraturan Daerah 

Untuk melihat dengan jelas keterbukaan dari DPRD itu sendiri tentunya 

harus memperhatikan sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah. Adapun dalam membentuk suatu peraturan daerah 

tentunya memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga pada 

pembuatannya bisa disimpulkan dengan jelas dan pasti. 

Peraturan daerah merupakan setiap hal yang berkaitan dan berhubungan 

erat dengan masyarakat, peraturan tersebut juga dapat disamakan dengan 

pelayanan terhadap masyarakat sehingga setiap hal guna mencapai kerjasama 

yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka haruslah pemerintah membuat 

peraturan yang pro terhadap masyarakatnya. Dan untuk mencapai sebuah 

kemajemukan maka pemerintah haruslah yang berkompeten, mempunyai jiwa 
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Wawancara dengan Andi Nurhaldin Halid, Selaku Wakil ketua III DPRD Kota 

Makassar, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita 
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demokratis serta mampu bertanggung jawab. 

Berdasarkan pada tata tertib di DPRD Kota Makassar yang mengatur 

mengenai tugas dan fungsi dari Badan Legislasi menjalaskan bahwa Badan 

Legislasi mempunyai wewenang maupun tugas pokok dalam menyusun dan 

membentuk draft rancangan peraturan daerah berdasarkan pada skala yang telah di 

tetapkan dalam prolegda. 

Program legislasi daerah atau yang biasa disingkat menjadi (Prolegda) 

merupakan bagian utama dan terpenting dalam pembuatan peraturan daerah. 

Program tersebut akan menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerahuntuk 

membuat skala prioritasdi dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah. Jika 

tidak ada Program Legislasi ini mampu menghasilkan suatu masalah hukum dalam 

program tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan mekanisme di dalam 

membentukrancangan peraturan daerah dan skala prioritas yang harus kemudian 

didahulukan. 

Di dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara tentunya 

pemerintah membuat proses  pembentukan peraturan daerah yang tercantum 

dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan 

Perundang-undangan, yaitu : 

1. Tahapan Perencanaan 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahapan perencanaan perda provinsi 

berdasarkan pada Undang-undang N0.12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a) Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Program 
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Legislasi Daerah atau biasa disingkat (Prolegda) provinsi. Prolegda provinsi 

memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul 

rancangan peraturan daerah provisni, materi yang diatur dan keterkaitannya 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang kemudian diatur 

ialah keterangan mengenai konsep dari rancanagn daerah tersebut, yang 

meliputi: 

(1) Latar belakang dan tujuan penyusunan 

(2) Sasaran yang ingin diwujudkan 

(3) Pokok pikiran, objek yang akan diatur dan lingkup pembahasan 

(4) Jangkauan dan arah pengaturan 

Mataeri yang telah sesuai dan telah melalui pengkajian serta penyelarasan 

dituangkan dalam naskah akademik. Dalam penyusunan prolegda provinsi, 

penyusuanan daftar rancangan perda provinsi juga didasarkan pada beberapa sub, 

yaitu: 

(1) Perintah peraturran perundang-undanagn lebih tinggi 

(2) Rencana pembangunan daerah 

(3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

(4) Aspirasi masyarakat daerah 

Hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah 

daerah provinsi disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat 

paripurna DPRD provinsi. Prolegda provinsi ditetapkan dengan keputusan DPRD 

provinsi. 

b) Prolegda Provinsi yang di susun kemudian ditetapkan untuk jangka waktu 
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1(satu) tahun, tertuang dalam pasal 34 ayat 2. 

2. Tahapan Persiapan/penyusunan 

Tahapan persiapan/penyusunan ini adalah suatu proses penyusunan 

perencanaan sebuah perda provinsi dilingkup pemerintah provinsi dan lingkup 

DPRD provinsi guna menghasilkan suatu rancangan peraturan daerah berdasar 

pada priorititas perda provinsi yang telah mendapat ketetapan dalam prolegda.  

Tahapan persiapan perda provinsi yang sesuai dengan Undang-undang 

No.12 tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas 

beberapa sub, yaitu: 

a) Didalam tahap rancangan perda provinsi di susun oleh pihak legislatif, yaitu 

DPRD provinsi maka rancnagan perda provinsi disampaikan kepada 

Gubernur dengan menyertakan syrat pimpinan DPRD provinsi. Terdapat pada 

Pasal 60 ayat 1. 

b) Didalam tahap rancangan perda provinsi di susun oleh pihak eksekutif, yaitu 

Gubernur/staf terkait, maka rancangan perda provinsi disampaikan kepada 

pimpinan DPRD provinsi dengan menyertakan surat pengantar dari Gubernur. 

Terdapat pada Pasal 61 ayat 2. 

3. Tahapan Pembahasan 

 Berdasarkan pada pasal 75 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan peraturan perundang-undnagan, pembahasan rancangan 

rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama 

dengan Gubernur.Pada tahap ini, hal-hal yang perlu dilakuakn berdasarkan Pasal 

75 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang pembentukan 
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Peraturan Perundang-undangan, yaitu: 

a) Pembahasan pada tingkat pertama yang terdiri atas : 

(1) Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh masing-masing komisi 

yang terdapat dalam DPRD Provinsi, 

(2) Rapat gabungan komisi adalah rapat yang dilakukan seusai rapat 

sebelumnya/lanjutan yang dilakukan setelah masing-masing komisi 

selesai melaksanakan rapat, 

(3) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat yang dilakukan oleh 

kepegawaian yang bertugas dibagian kelengkapan DPRD Provinsi yang 

dibentuk secara khusus untuk mengurus hal-hal yang baerkaitan dengan 

pembentukn Rancangan Peraturan daerah Provinsi, 

(4) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat yang dilakukan oleh 

kepegawaian yang ditugaskan khusus dibagian anggaran, 

(5) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat yang dilakukan oleh kepegawaian 

yang ditugaskan khusus untuk membahas pembentukan Rancangan 

Peraturan daerah Provinsi. 

b) Pembahasan tingkat kedua terdiri atas : 

Pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna merupakan rapat yang 

dilaksanakan dengan mengundang seluruh anggota DPRD Provinsi guna untuk 

membahas serta menganmbil sebuah kebijakan dengan beberapa kegiatan, sebagai 

berikut: 

(1) Penyampaian laporan yang berisi tentang proses dan pendapat serta hasil 

dari pembicaraan pada tingkat pertama. 
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(2) Pernyataan setuju maupun penolakan dari masing-masing fraksi. 

(3) Penyampaian pendapat akhir dari Gubernur atau yang mewakili. 

4. Tahapan Penetapan 

 Dalam tahapan penetapan ini ada hal-hal yang kemudian dilakukan untuk 

menetapkan sebuah Peraturan Daerah Provinsi yang berdasrkan dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sebagai 

berikut : 

b) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah di setujui bersama dengan 

DPRD Provinsi beserta Gubernur dalam tahap pembahasan sebelumnya, yang 

disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk di teta 

pengundpkan menjadi Peraturan daerah Provinsi dalam jangka waktu 

maksimal tujuh (7) hari terhitung mulai tanggal persetujuan bersama. 

Tertuang dalam (pasal 78). 

c) Penetapan rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dengan 

memberikan tanda tangan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari 

terhitung mulai Rancangan peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui 

bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur dalam tahapan pembahasan. Jika 

dalam waktu 30 hari Perda Provinsi tersebut tidak ditanda tangani, maka 

Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan sah menjadi Peraturan 

Daerah provinsi dan wajib diundangkan Tertuang dalam (Pasal 79). 

5. Tahapan Pengundangan 

 Tahapan pengundangan adalah salah satu tahapan yang di tandai dengan 

dimasukkannnya Peraturan daerah Provinsi kedalam lembaran daerah, yang 



69 
 

 

 

kemudian peraturan daerah provinsi tersebut dapat berlaku dan mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat pada saat diundangkan, kecuali ditentukan lain. 

Tertuang dalam (Pasal 87) 

6. Tahapan Penyebarluasan 

Tahapan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi yang telah 

diundangkan bersama dengan DPRD provinsi dan Gubernur dengan tujuan untuk 

memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta para pihak 

yang berkepentingan. Tertuang dalam (Pasal 88 ayat (2)). 

a) Penyebarluasan ini dilakukan agar dapat memberikan informasi atau dapat 

memberikan masukan-masukan dari masyarakat. Penyebarluasan  peraturan 

Daerah Provinsi yang di koordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang 

khusus menangani bagian legislasi.  

b) Peraturan daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oelh Sekretaris 

Daerah. Penyebarluasan Peraturan daerah Provinsi ini yang telah 

diundangkan dalam Lembaran daerah dilakukan bersama dengan DPRD dan 

Pemerintah daerah Provinsi. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang 

telah disebarluaskan harus merupakan salinan dari naskahyang telah 

diundangkan dalam Lembaran daerah. 

c) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

Tentunya didalam pembuatan peraturan daerah banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk berpartisipasi, beberapa hal yang dapat dilakukan berkaitan 

dengan peran dan ikut serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah 

salah satunya dilakukan dengan cara Rapat dengar pendapat umum, tujuan dari 
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pada dibuatnya rapat ini untuk melakukan penyerapan aspirasi dan memberikan 

masukan-masukan terhadap masyarakat, serta tujuan dari pada dilakukannya suatu 

kegiatan ini juga dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak DPRD 

sebagai tolak ukur pemerintah di dalammembuat peraturan lebih lanjut. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

semakin memperjelas artikulasi tentang bentuk dari partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah, yaitu : 

a. Konsultasi publik 

b. Musyawarah 

c. Kemitraan 

d. Penyampaian Aspirasi 

e. Pengawasan 

f. Keterlibatan sesuai dengan peraturan yang telah diatur 

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dan sangat di dukung 

oleh negara Indonesia mengingat negara ini merupakan negara demokrasi yang 

berlandaskan pada hubungan masyarakat luas dengan pemerintah, juga untuk 

membangun kekuatan dengan negara sehingga tercipta suatu keharmonisan. 

Tabel Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

No Bentuk Partisipasi Keterangan T/TL 

1 Rapat dengar pendapat 

umum 

 Dapat dilakukan pada 

tahap perencanaan, 

penyusunan maupun 

pembahasan 

 Terlaksana 
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2 Kunjungan kerja  Untuk mengetahui 

aspirasi masyarakat 

 Terlaksana 

3 Sosialisasi  Dilakukan pada setiap 

tahapan pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan 

 Terlaksana 

4 Seminar  Pembahasan Materi  Terlaksana 

5 Loka karya  Pembahasan materi  Terlaksana 

6 Diskusi  Pembahasan materi  Terlaksana 

7 Konsultasi  Penindak lanjutan materi  Terlaksana 

8 Musyawarah publik  Pencapaian kesepakatan 

dengan setiap pihak 

 Terlaksana 

9 Kemitraan  Dapat dilakukan oleh 

semua pihak 

 Terlaksana 

10 Penyampaian aspirasi  Dapat ditujukan 

langsung kepada 

pembentuk Peraturan 

Perundang-undangan 

 Terlaksana 

11 Pengawasan  Dapat dilakukan oleh 

semua pihak 

 Terlaksana 

12 Partisipasi dalam bentuk 

penelitian 

 Ditujukan langsung 

kepada pembentuk 

 Terlaksana 
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Peraturan Perundang-

undangan tulisan yang 

berupa ide maupun 

konsep 

13 Partisipasi dalam bentuk 

pengajuan usul inisiatif 

rancangan Peraturan 

Perundang-undangan 

 Pada saat melakukan 

diskusi maupun 

sosialisasi  

 Terlaksana 

14 Partisipasi masyarakat 

dalam bentuk masukan 

melalui media 

 Pemberian penolakan 

atau penyetujuan dari 

dibentuknya peraturan 

tersebut 

 Terlaksana 

15 Partisipasi masyarakat 

dalam bentuk unjuk rasa 

 Ditujukankepada 

pembentuk 

PeraturanPerundang-

undangan baik menolak 

atau menyetujui 

peraturan yang  dibentuk 

 Terlaksana 

(Sumber data : Wawancara dengan Ibu Rafiqa Ilyas selaku Kabag Persidangam) 

Dapat dilihat bahwa begitu banyak program yang diberikan pemerintah 

daerah untuk tetap memberikan wadah kepada masyarakat untuk berekspresi dan 

menyampaikan segala macam gagasannya serta tetap berkonstribusi untuk 

kemajuan dan pembangunan daerahnya, akan tetapi masih banyak juga 
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masyarakat yang kurang paham mengenai mekanisme-mekanisme yang akan 

dilakukan ketika ingin menyuarakan hak mereka tersebut. Lebih parahnya lagi 

masih banyak juga masyarakat yang kurang peduli terhadap peraturan yang telah 

dibuat oleh pemerintah, sehingga ketika diakhir atau dimasa jalannya peraturan 

tersebut banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan kondisi yang awalnya 

mereka tidak mau tahu tentang hal itu sendiri. 

Maka dalam hal ini masyarakat mempunyai kesempatan luas untuk 

mengetahui isu berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. 

Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara terencana. Sedangkan 

transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah kiranya memperhatiakan 

beberapa hal berikut; publikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, publikasi dan sosialisasi regulasi yang 

dikeluarkan pemeritah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,  

publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, 

transparansi dan penawaran dan penetapan tender, dan kesempatan masyarakat 

untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari  

pemerintah daerah. Keterbukaan anggaran dari peemerintah daerah merupakan 

Langkah tepat, karena  prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD suatu 

hal yang strategis ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan ataupun dari 

aspek informasi.
44
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Penilaian masyarakat terkait dengan program serta hal-hal yang telah 

dilakukan oleh pemerintah dapat didengar langsung oleh anggota 

Dewan.Sehingga ketika ada sesuatu yang sangat mendesak yang didapatkan oleh 

anggota dewan, anggota dewan bisa langsung mengetahui sehingga bisa 

membuatkan Peraturan Daerah Inisiatif. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan Kepala Bagian Keuangan DPRD Kota Makassar Bapak Abdul Kadir 

Mashril juga menambahkan bahwa Anggota DPRD melakukan banyak kegiatan 

sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu kegiatan 

yang mampu mengakomodir dan mampu memahami masyarakat, sehingga 

masyarakat paham terkait Perda yang akan dilaksanakan nantinya oleh pemerintah 

daerah yang mampu kemudian memberikan sinergitas antara pemerintah daerah 

dan masyarakat. 

Tentunya juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang tidak dapat di akses oleh masyarakat umum agar tetap 

memberikan privasi terhadap pemerintah, akan tetapi semua hal itu ditujukan agar 

tidak adanya kebocoran data yang akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Makanya pemerintah sebelumnya telah membuat 

banyak kebijakan yang berkaitan dengan diskusi publik dan sosialisasi-sosialisasi 

yang mampu memberikan masukan kepada pemerintahan guna memajukan dan 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.
45

 

Ada beberapa hal yang sangat bisa di apresiasi dari sejumlah aparat di 

DPRD Kota Makassar terkait dengan keterbukaan yakni rapat mengenai 

                                                     
45

Wawancara dengan Abdul Kadir Mashril, Selaku Kabag Keuangan DPRD Kota 

Makassar, Tanggal 02 September 2022, Pukul 10.30 Wita 



75 
 

 

 

pembahasan kebijakan umum dan  segala bentuk pendekatan-pendekatan kepada 

masyarakat dengan melakukan rapat  dengar pendapat umum, sehingga hubungan 

antara masyarakat dengan wakil rakyat yang dipilihnya terbilang sukses karena 

mampu menyuarakan dan tetap mengikutsertakan masyarakat guna 

membangkitkan dan membangun daerah tersebut. 

2.  Faktor Penghambat atas Asas Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan 

Peraturan Daerah di Kota Makassar 

Di dalam masalah penegakan hukum menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi sejumlah penerapan dari pada asas keterbukaan itu sendiri. DPRD 

Kota Makassar dalam menyusun peraturan daerah terdapat dua (2) faktor, yaitu: 

a. Faktor Pendukung 

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari implementasi asas 

keterbukaan DPRD, yaitu : 

1) Ketersediaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pengadaan yang Bertugas 

Di dalam merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan tentunya 

sebagai wakil rakyat DPRD harus menggunakan tenaga ahli dalam proses 

perancangannya ini bertujuan agar pada saat pembuatan peraturan tersebut sesuai 

dengan mekanisme-mekanisme yang akan dirumuskan yang keberadaan dari 

tenaga ahli ini juga mampu memperkuat dan menunjang tugas dari parlemen. 

2) Kehadiran Anggota DPRD 

Pihak DPRD selaku wakil rakyat yang bertugas sebagai perpanjangan 

lidah masyarakat ke pemerintah pusat, sehingga kehadiran para anggota yang 

mempunyai sejumlah kewajiban dalam menyusun serta mengambil sebuah 

keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kehadiran anggota Dewan juga di 
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dalam memberikan keputusan itu harus mampu memahami peraturan daerah yang 

nantinya akan dibuat dikarenakan peraturan tersebut sebagai wujud dari fungsi 

lembaga legislatif. 

3) Ketersediaan data yang memadai 

Para pihak dari DPRD ketika menyusun sebuah peraturan daerah harus 

terlebih dulumenyiapkan prasarana dan sarana yang lengkap guna menunjang hal-

hal yang akan dibahas. Menurut Kepala bagian persidangan Ibu Rafiqa Ilyas, 

mengatakan bahwa yang akan dibahasketika melakukan sejumlah rapat ataupun 

pertemuan untuk membahas peraturan daerah harus menyiapkan data yang valid 

yang telah teruji keabsahannya karena hal tersebut yang akan menjadi kebutuhan 

langsung SKPD di ligkup DPRD kota Makassar dan ini yang akan menjadi bagian 

dari kami selaku anggota di DPRD Kota Makassar untuk menuntaskan segala 

macam hal terkait dengan perumusan dan pembahasan yang pantas dan layak 

diberikan serta dibuatkan dalam sebuah peraturan daerah.
46

 

b. Faktor Penghambat 

Pada proses pelaksanaan asas keterbukaan dalam menyusun Peraturan 

daerah terdapat beberapa faktor yang mampu menghambat jalannya proses 

tersebut, yaitu : 

1)  Keterbatasan Anggaran 

Menurut hasil wawancara dengan Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar 

Bapak Andi Nurhaldin Halid menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki oleh 

DPRD memang sangatlah terbilang besar tetapi untuk memenuhi standarisasi dari 
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pada Ligkup Kota Makassar itu juga sangat belum memadai dikarenakan 

banyaknya hal seperti dari kesehatan maupun dari tenaga pendidik yang kami 

perlu perjuangan di kepemerintahan. 

2)  Penegak Peraturan Daerah 

Menurut hasil wawancara dengan Anggota Dewan Bapak Andi Nurhaldin 

Halid juga menambahkan bahwa Penegak dari pada Peraturan Daerah itu adalah 

Satpol PP, dari pihak DPRD ini hanya membuat produk hukum dan pemerintah 

daerah yang menjalankan dan DPRD juga disini hanya bertugas sebagai fungsi 

pengawasan, contohnya : Peraturan Daerah mengenai Dinas Perhubungan Tentang 

lalu lintas, tugas dari pada anggota DPRD tidak langsung menegur/memarahi akan 

tetapi harus melalui prosedur dulu semisal dengan menyurat ke Instansi terkait. 

Langkah dan sistem seperti inilah yang kemudian membuat pihak dari anggota 

DPRD itu bekerja lambat di karenakan banyaknya alur yang harus dilewati untuk 

kemudian melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. 

3)   Keterlambatan Penyetoran Rencana Kerja Anggaran dari Pemerintah Kota 

 Ketika DPRD dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah terkadang 

terjadi keterlambatan yang mengakibatkan rapat atau sidang tersebut ditunda. 

Penundaan tersebut terjadi akibat beberapa anggota Dewan ataupun pemerintah 

kota yang terkait itu mempunyai sejumlah agendayang belum dirampungkan. 

Tentu saja ini menjadi kerugian bagi masyarakat.
47

 

3.  Pandangan Islam Mengenai Asas Keterbukaan DPRD Kota Makassar 

Prinsip dasar hukum Islam adalah mengatur kehidupan umat manusia yang 
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berdimensi vertikal maupun horizontal.Dimensi vertikal menitikberatkan pada 

perbaikan relasi manusia dengan Allah SWT.Hukum Islam dalam dimensi ini 

masyhur disebut dengan “Fikih Ibadah”.Sedangkan dimensi horizontal, 

menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan sesama manusia dan 

lingkungan sekitar. Sejumlah literatur keislaman mendefinisikan hukum Islam 

dalam dimensi ini sebagai “Fikih Muamalat”. Begitu kompleks dan luasnya Islam 

mengorganisir gerak-gerik umat manusia. Aspek aksiologi hukum Islam ini 

bertolak dari tujuan agama Islam sendiriuntuk memperbaiki, menyelamatkan dan 

mempersatukan kehidupan manusia secara utuh(Ilyas, 2018: 296). 

Jamak dipahami bahwa nas Al-Qur‟an dan Hadis menjadi sumber rujukan 

para ulama dan cendikiawan muslim dalam merumuskan hukum Islam. Bahwa 

kemudian muncul ijmak, qias, dan seterusnya dalamdiskursus hukum Islam, itu 

lebih merupakan produk kreatif para ulama ketika melakukan interpretasi terhadap 

nas-nas yang bersifat umum atau belum jelas (an-nusus al-mutasyabihat), dengan 

tetap mengacu pada dalil normatif yang ditetapkan nas. Dari sini jelas bahwa 

formulasi hukum Islam perpegang pada asas-asas yang memungkinkan bagi 

terwujudnya kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan dasar diturunkannya 

syariat Islam. Tanpa asas-asas yang jelas, formulasi hukum Islam maupun positif 

meminjam bahasa Satjipto Rahardjo hanya merupakan seperangkat peraturan 

perundang-undangan tanpa arah dan tujuan yang jelas. 

Budaya musyawarah memiliki basis teologis dalam Islam. Kitab suci Al-

Qur‟an memperkenalkan “musyawarah” dengan istilah “syura” yang secara 

etimologi berarti mengambil madu dari sarang lebah.Dalam perkembanagannya, 

syura mengalami perluasan maksa dari sekedar mengambil madu dari sarang 

lebah.Ia juga diartikan sebagai suatu forum yang mewadahi pertukaran ide, 

pendapat, termasuk juga saran-saran yang solutif atas sebuah persoalan. Syura 
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dalam pengertian ini nampak lebih modern, di dalamnya tersirat bentuk nation-

state di mana budaya musyawarah berlangsung dalam satu forum bernama 

lembaga legislatif (Azhary, 1992: 23) 

Dalam kitab suci Al-Qur‟an dan Hadis, “syura” berarti mengambil 

pendapat. Konsep syura‟ dimaksudkan untuk memecahkan masalahmasalah yang 

muncul dalam kehidupan berbangsa dan tatanan bernegara sehingga diperoleh 

kesepakatan kolektif. “Syura” sendiri memiliki landasan normatif dalam kitab 

suci Al-Qur‟an sebagai salah satu dasar hukum bagi sebuah pemerintahan. Antara 

lain terdapat pada surah Ali Imran ayat 159 : 

                              

                    

Terjemahnya : 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Al-Imran:159).
48

 

Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan 

politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 

Istilah syura‟ atau musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syura‟ 

yang mempunyai arti sesuatu yang tampak atau jelas.Adapun beberapa ayat Al-

Qur‟an yang akar katanya merujuk pada syura‟ atau musyawarah terdapat alam 

surat Ali Imran (3): 159. Awalnya lafaz fi alamri ( ىف رملاا )dimaknai bahwa 

ruang lingkup musyawarah di sini awalnya terbatas pada peperangan, kemudian 

dalam perkembangannya menjadi makna yang lebih luas pada urusan 

kemasyarakatan dan ketatanegaraan dengan tetap dibatasi pada wilayah hubungan 
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sisoal, bukan persoalan ketuuhanan (ibadah mahdlah).  

Sedangkan dalam surat asy-Syura (42): 38, musyawarah yang dikerjakan 

tidak jauh berbeda dengan makna yang terdapat pada surat Ali Imran yakni 

musyawarah dilakukan dalam urusan umat khususnya kaum muslimin dalam 

kategori kemaslahatan yang dibenarkan oleh pemerintahan yang sah dan berlaku 

dalam adat-istiadat serta sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu 

daerah atau Negara. Persoalan agama yang sudah jelas dan ditetapkan oleh wahyu 

tidak lagi menjadi bagian dari musyawarah, sebab jika itu dilakukan maka 

persoalan agama seperti aqidah, ibadah (ta‟abbudi) ditetapkan oleh hasil 

musyawarah maka agama ini menjadi bergeser menjadi aturan manusia bukan 

aturan tuhan (Abdullah, 2016: 320). 

Dapatkita pahami bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan musyawarah 

ini menunjukkan adanya pesan akan pentingnya musyawarah dalam kehidupan tak 

terkecuali dalam urusanlegislasi. Kata syura‟ juga berasal dari akar kata kerja 

(fi‟il) “syawara-yusyairumusyawaratan”, yang artinya menjelaskan, menyatakan 

atau mengajukan, dan mengambil sesuatu.Dengan demikian musyawarah dan 

pelaksanaan asas keterbukaan memiliki dasar yang normatif dalam Al-Qur‟an 

maupun sunah, tetapi pelaksanaannya dalam konteks kehidupan umat Islam dan 

ketatanegaraan mengalami bentuk dan corak yang variatif.Hal itu berarti bahwa 

musyawarah merupakan sesuatu yang niscaya dilakukan dalam menyelesaikan 

setiap persoalan kehidupan umat manusia, karena syuramemiliki pengaruh yang 

sangat besar, terutama dalam mengaturketatanegaraan yang diwujudkan dalam 

produk hukum hasil legislasi. 

Nabi Muhammad SAW sangat menghayati ajaran Islam tentang 

musyawarah.Dalamkapasitasnya sebagai pemimpin agama maupun negara, Nabi 

SAW tidak sajamengajarkan tetapi juga mempraktikkan secara langsung budaya 
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musyawarah di hadapan kepada umatnya.Bukti riil bahwa Nabi sangat 

memandang penting musyawarah dalam penyelenggaraan urusan publik, adalah 

disepakatinya Piagam Madinah.Piagam Madinah yang merupakan sebuah 

konstitusi Negara Madinahdigagas oleh Nabi SAW dengan kesepakatan bersama 

antara kaum Nasrani, Muslim dan Yahudi (Zamhari, 2004: 13).Tujuannya jelas, 

untuk menyatukan kaum atau kelompok (agama) yang berbeda-beda dalam satu 

konsensus kenegaraan. Tentu dapat dibayangkan, bagaimana mungkin sebuah 

kesepakatan kelompok berbeda akan diperoleh jika tidak ditempuh melalui proses 

musyawarah. 

Konsep musyawarah senantiasa menarik dan mengandung banyak sisi 

relevansi dengan ketatanegaraan, setidaknya dari sisi mekanisme pengambilan 

keputusan mengenai penyelenggaraan urusan publik.Sebagai kepala 

pemerintahan, Nabi SAW mengembangkan pola yang cukup variatif, termasuk 

dalam mengembangkan budaya syura‟(musyawarah; negosiasi) dikalangan para 

sahabatnya. Status kerasulan tidak mengurangi semangat Nabi SAW untuk 

berunding dengan para sahabat terkait persoalan-persoalan ummat.Akan tetapi 

ternyata Nabi SAW tidak sekedar menggunakan satu pola saja. Kadang Kala 

Nabimeminta masukan dengan para sahabat yang memiliki usia lebih tua dari 

pada Nabi atau dengan orang-orang yang dipandangnya ahli dalam bidang 

tertentu. Nabi juga tak jarang mempercayakan publik untuk mengatasi masalah-

masalah umum, khususnya masalah yangberdampak luas kepada masyakarat. 

Setiap kebijakan publik membutuhkan keterlibatan publik dengan 

pertimbangan yang ketat dan memiliki dampak yang bernilai baik.Pemimpin yang 

baik menurut Islam adalah pemimpin yang mampu menerapkan budaya 

musyawarah dalam memutuskan suatu perkara serius.Konsep syura‟ telah 

dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW sehingga menjadi sebuah ajaran yang tak 
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dapat ditolak.Adapun bentuk penerapan syura‟ini, antara lain, ketika terjadi 

perselisihan kaum Quraisy yang ingin memindahkan hajar aswad di tubuh 

ka‟bah.Menyadari hal itu, Nabi SAW menawarkan solusi yang mampu mewadahi 

hak dan memberi kepuasankepada Bani tanpa harus merugikan pihak-pihak lain 

yang terlibat.Kebijaksaan ini dihasilkan melalui musyawarah dan oleh karena itu 

menjadi ajaran yang patut diikuti oleh para sahabat dan generasi penerus 

selanjutnya (Imran, 2015: 130). 

Musyawarah merupakan upaya konkrit untuk memadukan berbagai 

argumentasi yang terdiri dari banyak aspirasi dalam satu kesepakatan 

bersama.Umumnya, proses musyawarah diakhiri dengan permufakatanbersama. 

Walaupun kepentingan masyarakat luas merupakan hal terpenting dari pada 

kepentingan mayoritas terakdang proses musyawarah tidak selalu menemukan 

kebulatan pendapat. Pada tahap inilah maka prosedur manajemen partisipatif 

didasari oleh mayoritas suara. 

Lembaga legislatif sebagai representasi syura‟ dan selaras dengan 

perkembangan demokrasi di zaman modern ini,khususnya di Indonesia,masih saja 

menjadi bahan “perbincangan” di kalangan pemikir Islam.Perbincangan yang 

dimaksud terkait dengan apakah sistem demokrasi Barat sejalan dengan Islam atau 

tidak, apakah majelis syura‟ sama dengan parlemen dalam sistem demokrasi 

barat, dan apakah keanggotaan majelis “syura” ditentukan oleh partai politik atau 

oleh rakyat secara langsung. Perbincangan yang memicu perdebatan tersebut 

muncul karena memang Al-Qur‟an tidak menjelaskan secara tegas pengaturan 

majelis “syura” (legislatif), bagaimana proses pembentukannya, dan apa saja 

fungsi dan tugasnya.
49
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Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa ayat yang mendukung prinsip 

Asas keterbukaan, antara lain: 

QS Al-Maidah ayat 8 tentang berlaku adil : 

                         

                

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
50

 

QS An-Nisa ayat 58 tentang amanah: 

                     

               

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
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adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
51

 

QS AL Ahzab ayat 15 tentang tanggung jawab: 

                 

Terjemahnya : 

“dan Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: 

"Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". dan adalah Perjanjian 

dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.”
52

 

 Dapat kita pahami bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan 

musyawarah ini menunjukkan tentang pesan akan pentingnya musyawarah dalam 

kehidupan dan akan sangat berpengaruh dalam urusan legislasi. Dengan demikian 

asas keterbukaan serta musyawarah memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-

Qur‟an dan sunnah walaupun dalam pelaksanaan kehidupan umat Islam dan 

ketatanegaraan mempunyai beragam variatif. Sehingga musyawarah merupakan 

sesuatu hal yang dapat menyelesaikan suatu persoalan kehidupan manusia, karena 

syura‟ memiliki pengaruh yang dominan terutama didalam menjalankan urusan 

ketatanegaraan yang menghasilkan produk hukum bagi legislasi. 

 Menurut hasil wawancara dengan bapak Usman Sofian selaku sekertaris 

tanfidziyah pengurus cabang NU kota makassar, menyatakan bahwa keterbukaan 

dari pemerintah merupakan hal yang sangat mendasar karena informasi yang 

nantinya akan diserap oleh masyarakat sangat berpengaruh baik dari segi sosial 

maupun pola pikir dari pemerintahnya. Akan tetapi ruang akses yang diberikan 
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oleh pemerintah untuk masyarakat masih terbilang minim. Minimnya program 

pemerintah yang dilaksanakan dipemukiman yang terisolir, sehingga hasil dari 

pada produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah kurang menyentuh bagi 

masyarakat kalangan bawah. 

 Untuk tetap memberikan eksistensi dalam struktur pemerintah, tentunya 

pemerintah harus memberikan pemerataan serta berlaku adil dan hal tersebut akan 

sangat membantu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena pemenuhan hak 

daripada masyarakat sangatlah penting untuk mendukung setiap kinerja dari 

pemerintah.
53

 

 Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis bahwa islam memiliki 

perhatian lebih terhadap pentingnya musyawarah. Selain sebagai bentuk perintah 

Allah SWT, syura‟ juga dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat 

yang demokratis dan juga tidak otoriter. Dengan adanya konsep syura‟ masyarakat 

akan lebih terlatih untuk mengajukan suatu argumen baik berupa solusi maupun 

kritik dalam suatu forum, hal inilah yang akan menunjang kemajuan dalam 

kepemerintahan, serta peran dari para tokoh agama dalam membentuk karakter 

bangsa tentu akan sangat menunjang kemajuan dalam pembangunan dalam negeri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan dari asas keterbukaan yang dilakukan oleh DPRD Kota 

Makassar dalam membahas dan menyusun setiap peraturan telah sesuai 

dengan prosedur yang berlaku, baik dalam keterbukaan mengenai 

konsultasi publik, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya sudah sangat 

terbuka karena informasi saat ini dapat dengan mudah diakses melalui 

internet maupun meninjau langsung ke lokasi tujuan. Hal ini 

akanmempermudah masyarakat juga di dalam mengawasi program-
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program dari pemerintah yang tidak sesuai dengan ekspetasi dariapa yang 

kemudian telah disepakati ketika ingin membuat Rancangan Peraturan 

Daerah. 

2. Adapun  faktor yang kemudian menjadi pengaruh pada pelaksanaan asas 

keterbukaan DPRD dalam membahas serta menyusun peraturan daerah 

Kota Makassar yaitu adanya faktor penghambat. Tentunya faktor tersebut 

menjadi tugas utama pemerintah untuk terus mengkaji dan meminimalisir 

yang menjadi kendala dalam proses pembentukan peraturan tersebut. 

Karena kesejahteraan masyarakat pada daerah tergantung bagaimana 

pemerintah mengakomodir serta meminamilir perbuatan yang tidak sejalan 

dengan apa yang telah disepakati bersama, dan untuk selalu mendapat 

simpati dari masyarakat haruslah selalu bergandengan bersama antara 

pemerintah dan masyarakat dengan sejumlah kunjungan kerja dll. 

3. Keterbukaan dalam konsep Islam disebut syura‟ yang berarti pengambilan 

suatu keputusan dalam suatu forum. Hal ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan juga tidak otoriter. 

Dengan adanya musyawarah masyarakat akan lebih terlatih untuk 

mengajukan suatu argumen baik berupa solusi maupun kritik dalam suatu 

forum, serta pendekatan antara pemrintah bersama dengan tokoh agama 

akan sangat membantu untuk memajukan negara. 

B. Saran 

1. Di dalam membahas serta menyusun maupun ketika mengimplementasikan 

peraturansudah seharusnya mengedapankan keterbukaan setiap informasi, 
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yang telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat guna 

mengembangkan kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara. 

2. Adapun faktor yang menjadi penghambatyang akan sangat mempengaruhi 

pelaksanaan asas keterbukaan  di dalam menyusun peraturan daerah kota 

Makassar, baiknya lebih di minimalisirkan lagi dengan lebih 

memperbanyak komunikasi yang interaktif ketika rapat dan serta tetap 

mengedapankan aspirasi masyarakat bukan mengedepankan aspirasi 

pribadi maupun kelompok hanya untuk menyejahterakaan beberapa 

golongan saja, sehingga pada proses pelaksaan asas keterbukaan dapat 

diterapkan dengan baik. 

3. Sebaiknya pemerintah harus selalu berpedoman kepada al-Qur‟an dan 

hadis karena didalamnya telah memberikan banyak contoh untuk 

pembangunan bagi negara. Hubungan antara tokoh agama dengan 

Pemerintah Daerah haruslah kuat, dikarenakan tokoh agama sangat 

berperan penting didalam menjawab persoalan-persoalan agama, sosial, 

politik dan budaya saat ini. Dalam ayat Al-Qur‟an juga dijelaskan bahwa 

pentingnya kejujuran yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar tercipta 

kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. 
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