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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf dalam Bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

1. Konsonan 

   Huruf 

       Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 

 

 



vi 

 

vi 

 

 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ̓̓ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

dengan tanda ( ̓ ). 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan يَََ 

yā̓̓ 

Ai a dan i 

وَ  َ fatḥah dan 
 

wau 

Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كیف

 haula : ھو ل

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

     Dan  Huruf 

Nama Huruf dan 
 

tanda 

Nama 

 يَََ ََََ…َ/ََََ ا

…. 

Fatḥah dan alif atau 
 

yā̓̓ 

Ā a dan garis di 
 

atas 

 Kasrah dan yā Ī i dan garis di ي

atas 

 ḍammah dan و

wau 

Ữ u dan garis 

di atas 
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          Contoh: 

 

 māta :     ما ت

 ramā :      رمى

 qīla :       قیل

 yamūtu :   یمو ت
 

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 

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

adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

 

Contoh: 

ل  طفا  الا  رو ضة     : raudah al-atfal 

ضلة  الفا  المدینة    : al-madinah al-fadilah 

    : raudah al-atfal لحكمة 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

 rabbanā :      ربنا

 najjainā :     نجینا

 al-ḥaqq :     الحق
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 nu”ima :       نعم

 duwwun‘ :      عدو

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :      علي

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

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزالز لة

al-falsafah  :     الفلسفة 

 al- bilādu : البلاد 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya 

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

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

Arab ia berupa alif. 
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Contoh : 

ta’murūna  :  تامرون 

  al-nau’ :   النوع 

 syai’un : شيء

 umirtu :امرت
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 

9. Lafz al-jalalah  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr danhuruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi (frase nominal), 

ditranslitersi tanpa huruf (t). 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 
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yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 

Nama :  Dwi Agung Prastowo S  

Jurusan :  Hukum Tatanegara 

 Judul  : Kegiatan Flexing di Kalangan ASN Perspektif Siyasah   

Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Walikota Makassar) 
 

Flexing sempat mencuat di kalangan masyarakat yang membuat 

masyarakat menimbulkan stigma negatif kepada pelaku yang melakukan tindakan 

flexing. Terlebih yang melakukan tindakan flexing tersebut adalah seseorang 

pelayan bublik atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dimana ASN sebuah 

profesi yang memiliki kode etik maupun etika khusus yang di atur agar dapat 

mengedepankan asas-asas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governace) di lingkup wilayah kerjanya. Maka pada penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui (1). Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hidup sederhana pada 

kalangan ASN (2). Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan Flexing pada 

kalangan ASN di kantor Walikota Makassar (3) Bagaimana kegiatan Flexing 

dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dan Teologi 

Normatif Syar’i. Dalam Pengumpulan data yang digunakan dua macam yakni: 

wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan data sekunder. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah Teknik analisa data kualitatif untuk 

mendeskripsikan data yang diperoleh, selanjutnya analisis dalam penarikan 

kesimpulan. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan prinsip hidup sederhana 

dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) di kantor Wali Kota Makassar telah di 

jalankan, namun dalam praktiknya masih ada ASN yang masih melakukan gaya 

hidup mewah melalui media sosialnya. Meskipun hanya teramati melalui media 

sosial, hal ini menimbulkan stigma negatif masyarakat mengenai kesesuaian 

terkait dengan kode etik dan prinsip-prinsip moral yang seharusnya dijunjung 

tinggi oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai pelayan publik. Proses 

penegakan hukum terhadap kegiatan flexing di kantor Walikota Makassar, tidak 

memiliki mekanisme yang pasti. Karena adanya faktor yang mempengaruhi: 

Sulitnya pembuktian-pembuktian mengenai tindakan flexing dan Ketidakjelasan 

dalam aturan kode etik terkait prinsip hidup sederhana. Dari perspektif Siyasah 

Dusturiyah, flexing dianggap merugikan stabilitas sosial-politik dan bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam yang menekankan hidup sederhana, keadilan sosial, serta 

kerendahan hati. Sikap sombong yang diwakili oleh tindakan flexing juga tidak 

selaras dengan ajaran Islam sesuai dengan isi dari Q.S. Al-Isra: 37. 

Kata Kunci: Flexing, ASN, Penegakan, Siyasah Dusturiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan yang memiliki bentuk 

pemerintahan republik, yang kekuasaannya sebagai kepala negara di pegang oleh 

presiden. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1 yang berisikan “Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia yang di pilih melalui 

pemilihan umum tentunya memiliki alat kelengkapan dan penyelenggara 

pemerintahan yang berperan dalam menjalankan bagian penting dalam proses 

pengelolahan pemerintahan negara yang bertujuan untuk mendukung serta 

membantu dari seluruh sumber daya manusia yang di sebut sebagai ASN 

(Aparatur Sipil Negara).  

ASN sendiri merupakan sebutan untuk pegawai negeri yang betugas pada 

lembaga-lembaga yang mendorong sistem pemerintahan, dari tingkat pusat hingga 

di tingkat daerah. Mereka terlibat pada macam-macam bagian pemerintahan, 

yakni administrasi, keuangan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan lain 

sebagainya. ASN setidaknya memiliki konstribusi penting dalam melaksanakan 

sistem pemerintahan dan menyediakan pelayanan publik bagi seluruh komponen 

masyarakat. Mereka di pekerjakan berdasarkan ketentuan hukum dan mengikuti 

sistem administrasi negara yang ditetapkan ASN dan juga tunduk pada nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip integritas, netralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan 

tugasnya. Mereka kedepannya diharapkan mampu untuk dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas, mengedepankan transparan, dan akuntabel. Hal ini 
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nampak dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk 

menerapkan kebijakan dan aturan yang mengatur status, rekrutmen, penempatan, 

pengembangan serta kebijakan terkait permasalahan disiplin ASN berupa aturan 

kode etik yang ada pada peraturan tertulis di perundang-undangan yang saat ini 

berlaku.  

Dengan komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam memberdayakan dan 

mengawasi setiap ASN yang ada disetiap instansi, hal ini dapat menjaga citra dan 

reputasi instansi pemerintahan di mata masyarakat. Negara memiliki peraturan 

yang mengatur perilaku ASN misalnya dengan adanya pengaturan regulasi kode 

etik dan peraturan administratif yang mengatur tata cara perilaku dan etika ASN. 

Peraturan biasanya mencakupi larangan menerima suap, menyalahgunakan 

kekuasaan, atau terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak integritas atau 

reputasi ASN dan instansi pemerintahan.   

Perkembangan masyarakat Indonesia sudah banyak mangalami kemajuan 

yang pesat, di karenakan dari beberapa kemajuan yakni: Kemajuan teknologi, 

informasi, ekonomi, kebijakan sosial, budaya, dan pendidikan menyadarkan 

masyarakat. Karena beberapa perkembangan tersebut, gaya hidup masyarakat pun 

telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan sangat signifikan. 

Dengan mengikuti perkembangan, gaya hidup masyarakat selalu beradaptasi 

dengan lingkungannya. Kemunculan gaya hidup tersebut tentu mengalami 

perubahan dalam distribusi prestise sosial dan dapat terwujud dalam berbagai cara 

dalam masyarakat perkotaan yang mencari perubahan. Hal ini juga terlihat dalam 

kehidupan masyarakat perkotaan, dimana status sosial memegang peranan 

penting, misalnya melalui pakaian dan berbagai ciri yang melekat maupun dia 

memiliki barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah.  

Kegiatan yang menggunakan barang-barang mewah tidak terlepas dari 
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pandangan individu lain, terlebih pengguna dari barang-barang mewah tersebut 

dilakukan oleh pegawai di instansi pemerintah yang di sebut Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di kantor pemerintahan Walikota Makassar karena telah dipahami 

terkait golongan gaji atau standar pendapatan yang sah seorang ASN pada kantor 

pemerintahan walikota Makassar. Oleh sebab itu dapat di pahami bahwa 

fenomena kegiatan Flexing dikalangan ASN merupakan kegiatan yang semakin 

meresahkan dan mengkhwatirkan. Istilah Flexing sendiri ialah tindakan yang 

dilakukan dengan cara memperlihatkan dan menampakan kekayaan atau 

kemewahan yang sekedar ingin memperoleh pengakuan sosial serta prestise atau 

biasa di sebut juga sebagai pamor.1  

Banyaknya pejabat ASN yang terjebak pada pola perilaku yang melupakan 

kode etik dalam berperilaku ASN yang sebagaimana telah diatur dalam “Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana”2. Larangan dalam 

memamerkan gaya hidup mewah bagi ASN yang bila mana diketahui bahwa ASN 

tersebut telah melanggar dengan cara menampakkan kemewahan atau sikap hidup 

yang berlebih-lebihan yang tidak etis dipandang oleh masyarakat dengan tidak 

menjalankan prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada 

masyarakat.  

Selanjutnya, ketika berlandaskan pada “Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil” dapat dilihat bahwa etika dalam bermasyarakat salah 

satunya adalah mewujudkan pola hidup sederhana. Kemudian juga terkait etika 

 
1https://www.kompasiana.com/bertapramudita9433/643e13d308a8b533cf7a0d62/fenome

na-flexing-pejabat-publik-pandangan-etika-administrasi-publik Diakses Pada Tanggal 20 Mei 

2023  
2 Menpan, “Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia” 2008, no. 1 (2013): h.1–2. 

https://www.kompasiana.com/bertapramudita9433/643e13d308a8b533cf7a0d62/fenomena-flexing-pejabat-publik-pandangan-etika-administrasi-publik
https://www.kompasiana.com/bertapramudita9433/643e13d308a8b533cf7a0d62/fenomena-flexing-pejabat-publik-pandangan-etika-administrasi-publik
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terdiri dari diri sendiri yaitu salah satunya berpenampilan dan berpakaian 

sederhana, rapi dan sopan sebagaimana telah dijelaskan pada “pasal 11 huruf h 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004”.3 

Permasalahan flexing menjadi dinamika tersendiri khususnya di Kota 

metropolitan seperti Makassar, setelah melihat banyaknya pemberitaan-

pemberitaaan terkait tindakan flexing yang lagi viral, bukan hanya 

memperlihatkan barang mewah tetapi juga berlibur ke luar negeri itu sudah dapat 

masuk dalam kategori tindakan flexing. Terlebih dikala kota Makassar sebagai 

kota yang mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi serta juga pembangunan 

infrastruktur jalan yang dapat dikatakan masih buruk, pada tahun 2023 

sebagaimana yang disampaikan oleh media info Indonesia.4  

Menindak lanjuti adanya Kegiatan Flexing melalui intruksi Walikota 

Makassar menghimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tertib 

dan tidak terjebak pada budaya hedonisme yang dapat menumbuhkan kecurigaan 

yang berujung pada stigma negatif masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kegiatan 

flexing dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kegiatan yang saat ini 

menjadi trending terlebih lagi diiringi dengan terungkapnya data yang 

menunjukan tingkat ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

menyelasaikan Laporan Hasil Kekayaan (LHK), yang pada prinsipnya ASN 

memiliki kewajiban untuk melaporkan harta setiap tahun kepada pihak/pejabat 

berwenang untuk diketahuinya asal-usul harta kekayaan ASN yang bersangkutan.  

Mengacu pada tinjauan hukum Islam terhadap perilaku ASN di lingkungan 

kerjanya, siyasah dusturiyah menjadi bagian dari cakupan fiqh siyasah dengan 

 
3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf h. 
4 https://www.infoindonesia.id/info-warna-warni/9619332616/pejabat-pamer-barang-

mewah-lagi-kali-ini-wakil-wali-kota-makassar-pakai-merek-d-saat-infrastruktur-rusak di akses 

pada 18 Juli 2023  

https://www.infoindonesia.id/info-warna-warni/9619332616/pejabat-pamer-barang-mewah-lagi-kali-ini-wakil-wali-kota-makassar-pakai-merek-d-saat-infrastruktur-rusak
https://www.infoindonesia.id/info-warna-warni/9619332616/pejabat-pamer-barang-mewah-lagi-kali-ini-wakil-wali-kota-makassar-pakai-merek-d-saat-infrastruktur-rusak
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pembahasan tentang bagaimana permasalahan dan pembahasan peraturan undang-

undang suatu negara. Pada poin tersebut dijelaskan terkait konsep dan nilai-nilai 

konstitusi, proses legislasi, Sistem demokrasi dan Syura yang menjadi dasar 

terpenting pada peraturan undang-undang khususnya pada negara Indonesia.5 

Istilah Siyasah dusturiyah merupakan pembahasan menjelaskan keterhubungan 

pada pemimpin dengan rakyatnya juga hubungan antara lembaga-lembaga yang 

hidup bersama masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pada pembahasan siyasah 

dusturiyah ditemukan pembatasan yang mempertimbangkan pada aturan dan 

hukum yang diperlukan dalam konteks urusan negara, dengan penekanan pada 

kesesuaian nilai-nilai keagamaan yang mencerminkan upaya memenuhi 

kebutuhan manusia untuk kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, tinjauan 

tersebut dapat mencakup pertimbangan tentang: Kepatuhan dengan hukum Islam, 

Apakah ASN mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam saat menjalankan 

kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelayan negara. 

Etika dan moralitas: Apakah tindakan ASN sesuai dengan nilai-nilai moral 

dan etika Islam, termasuk dalam hal integritas, jujur, adil, dan amanah. 

Tanggung jawab sosial: Apakah ASN memperhatikan tanggung jawab 

sosial dalam bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dan menghindari perilaku 

yang merugikan atau bertentangan dengan ajaran agama. 

Penghindaran perilaku haram: Apakah ASN menghindari melakukan 

tindakan atau kegiatan yang dianggap haram dalam hukum Islam, seperti korupsi, 

suap, penipuan, atau perilaku yang melanggar ketentuan agama. 

Berdasarkan uraian diatas, maka nampak kasus kegiatan Flexing di Kota 

Makassar menjadi masalah baru di kalangan masyarakat terkhusus nya bagi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar. Oleh karena itu, inilah yang 

 
5 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 

177 
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menjadi latar belakang pengangkatan judul skripsi penelitian ini yakni;  

“Kegiatan Flexing Dikalangan Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah 

Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Walikota Makassar)”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus    

1. Fokus Penelitian 

Adapun penelitian ini memfokuskan mengenai kegiatan flexing yang terjadi 

di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kantor Walikota Makassar yang ditinjau dari 

perspektif Siyasah Dusturiyah, khususnya bagaimana penegakan terhadap kegiatan 

flexing di kota Makassar, kemudian adapun titik fokus dalam penelitian ini ialah: 

a. Kegiatan Flexing merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

berbagai kalangan yang memiliki tujuan untuk memerkan apa yang 

ada pada dirinya ataupun yang dimilikinya seperti harta dan juga 

barang-barang yang termasuk dalam kategori barang mewah. 

b. Kalangan ASN merupakan pelayan publik, ASN yang diharapkan 

menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan 

profesionalisme untuk kepentingan negara dan masyarakat. Mereka 

juga tunduk pada peraturan dan etika yang mengatur perilaku dan 

kinerja mereka dalam menjalankan tugas negara. 

c. Perspektif Siyasah Dusturiyah merupakan konsep dalam ilmu politik 

dan hukum konstitusi yang berfokus pada hukum dasar atau konstitusi 

suatu negara. 

d. Studi kasus Kantor Walikota Makassar merupakan kantor atau ruang 

kerja resmi dari seorang walikota di sebuah kota atau munisipalitas. Pokok 

masalah yang terjadi pada instansi pemerintahan tersebut dengan 

terlibatnya orang dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan di 

dalamnya.  
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2. Deskripsi Fokus 

Adapun judul penelitian ini adalah: “Kegiatan Flexing Dikalangan ASN 

Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Walikota Makassar)” Untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian 

ini, maka dapat diberikan definisi sebagai berikut: Izinkan saya menjelaskan 

beberapa definisi yang menurut saya penting, yakni: 

a. Flexing merupakan kata penggunaannya untuk seseorang yang suka 

menunjukkan diri dengan memamerkan kemewahan atau harta 

kekayaan. 

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pekerjaan/profesi untuk para 

pegawai negeri sipil dan juga pegawai dari pemerintahan yang 

memiliki perjanjian dalam bekerja dengan instansi pemerintahan serta 

sebagai kewarga negaraan Indonesia dan juga telah terpenuhinya 

sebagai kriteria untuk menjalankan sistem pemerintahan.   

c. Kantor Walikota Makassar adalah kantor resmi yang digunakan oleh 

walikota atau kepala daerah kota Makassar dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab sebagai pemerintahan setingkat kota atau 

kabupaten. Walikota dan stafnya bekerja untuk mengelola sebagai 

program dan kebijakan pemerintah kota, menjalankan fungsi-fungsi 

pemerintahan, serta memberikan layanan publik kepada masyarakat. 

d. Siyasah Dusturiyah merupakan prinsip-prinsip pemerintahan islam dan 

etika dalam administrasi negara menurut pendangan siyasah 

dusturiyah, termasuk aspek keadilan, transparansi, dan kesehatan 

dalam tindakan dan perilaku penguasa.  
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C. Rumusan Masalah  

Dengan dasar latar belakang masalah pada pendahuluan diatas maka pokok 

masalah dalam penelitian ini yakni; Bagaimana Kegiatan Flexing Dikalangan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyasah Dusturiyah Pada Kantor 

Walikota Makassar. Adapun sub dari masalahnya sebagai berikut; 

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hidup sederhana pada kalangan 

ASN? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan flexing pada kalangan 

ASN di kantor Walikota Makassar? 

3. Bagaimana kegiatan Flexing dalam perspektif Siyasah Dusturiyah? 

 

D.   Kajian Pustaka 

Permasalahan yang menjadi topik pada penelitian yakni “Kegiatan Flexing 

Dikalangan Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi 

Kasus Kantor Walikota Makassar)”. 

Terdapat sejumlah sumber bacaan dalam pengkajian tentang judul penelitian 

ini, akan tetapi, belum terdapat referensi bacaan yang inti, membahas topik 

penelitian ini. Untuk memfokuskan pembahasan pada inti dari studi ini, sejumlah 

bacaan yang terkait pada konteks yang dibahas telah disusun oleh peneliti, antara 

lain: 

1. Skripsi Haerul Amri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar, Pada tahun 2019 dengan Judul “Penegakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Kota Makassar Menurut Peraturan Pemerintah No.53 

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Dalam penelitian 

ini, dijelaskan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 
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2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterapkan di Kota 

Makassar, tingkat kedisiplinan dan pengurangan pelanggaran disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di sana belum mengalami peningkatan. Untuk 

menjalankan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 53 tahun 2010, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar memiliki 

peran penting sebagai panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Badan tersebut bertanggung jawab dalam memberlakukan tindakan 

administratif dan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di 

Kota Makassar yang terkait dengan kedisiplinan di kantor Walikota 

Makassar di Jl. Balai Kota dan kantor Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar di Jl. 

Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar. 

Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah terletak pada fokus 

penelitian, yang dimana skripsi Haerul Amri menjelaskan berkaitan 

dengan konsep pendisiplinan “pegawai negeri sipil menurut peraturan 

pemerintah Nomor 53 tahun 2010”. Sedangkan penyusun lebih terfokus 

pada penertiban berkaitan dengan kegiatan Flexing di kalangan ASN 

(Aparatur Sipil Negara) di kantor Walikota Makassar.  

2. Jurnal Flourishing, 2 (5), Ety Nurhayat dan Rakhmaditya Dewi 

Noorrizki dari Universitas Negeri Malang, pada tahun 2022 dengan 

judul “Flexing: Perilaku Pamer Kekayaan di Media Sosial dan 

Kaitannya dengan Self-Esteem”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi tindakan memperlihatkan kekayaan dan kemewahan di 

media sosial yang sering dilakukan oleh pengguna, khususnya para 

influencer yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengaruh di 
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platform tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perilaku memamerkan kekayaan di media sosial serta upaya untuk 

mengontrol perilaku tersebut, dengan berdasarkan pada aspek 

psikologis yang terkait dengan konsep self-esteem atau harga diri 

seseorang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah review 

literatur dengan tujuan untuk mengidentifikasi bahwa tindakan flexing 

(memamerkan kekayaan) memiliki hubungan dengan tingkat harga diri 

individu sebagai faktor yang mendorong perilaku tersebut serta sebagai 

bagian dari kesan yang ingin disampaikan. Individu dengan harga diri 

yang tinggi cenderung menunjukkan sikap narsistik yang pada akhirnya 

mendorong perilaku flexing. 

Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada fokus 

penelitian, yang di mana jurnal Flourishing oleh Ety Nurhayat dan 

Rakhmaditya Dewi Noorrizki menjelaskan tentang pamer kekayaan 

menggunakan media sosial yang di tujukan oleh para influencer 

sedangkan penelitian ini menjelaskan terkait pamer harta kekayaan 

tersebut di lakukan oleh seorang ASN yang telah jelas di bayar oleh 

negara.  

3. Jurnal Akuntansi Profesi, Ketut Putu Oki Murjana dan Ni Kadek 

Sinarwati dari Universitas Pendidikan Ganesha, pada tahun 2022 

dengan judul “Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya 

Terhadap Keputusan Infestasi”. Dalam penelitian ini menjelaskan 

berkaitan dengan bagaimana Identifikasi persepsi siswa tentang 

fleksibilitas dan keputusan investasi yang mereka buat mengenai 

fleksibilitas dalam kasus ini. Analisis dilanjutkan dengan mengukur 

dampak fleksibilitas dan minat mahasiswa untuk berinvestasi pada aset 
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digital. Survei ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UNDIKSHA. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh fleksibilitas 

dirasakan kuat dan konsisten dengan minat dan harapan investasi 

mahasiswa. Persepsi mahasiswa terhadap Flexing mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat investasinya. 

4. Jurnal Sosialisasi, Nur Khayati, Dinda Aprilia, Victoria Nastacia 

Sudiana, Aji Setiawan, Didi Pramono dari Universitas Negeri 

Semarang, pada tahun 2022 dengan judul “Fenomena Flexing di Media 

Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori 

Fungsionalisme Struktural”. Dalam penelitian ini, berbagai situasi, 

kondisi, dan variabel diberikan gambaran. Penelitian menggunakan 

teknik data sekunder dengan mencari foto-foto di media sosial untuk 

mendapatkan data yang relevan yang dapat meningkatkan pemahaman 

peneliti. Fenomena flexing dimasukkan ke dalam kerangka teori 

fungsionalisme struktural, di mana flexing menjadi bagian dari budaya 

baru yang banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi tontonan yang 

populer di kalangan berbagai lapisan sosial. Media sosial seperti 

Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten yang menampilkan 

flexing telah menjadi isu yang diperbincangkan oleh berbagai kalangan 

sosial. Memamerkan kekayaan di media sosial bertujuan untuk 

memperoleh pengakuan, kehormatan, dan status sosial, meskipun 

kekayaan yang ditampilkan tidak selalu berarti kepemilikan aset yang 

sebenarnya. 

 Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah terletak pada fokus 

pemelitian terkait ASN yang melakukan kegiatan flexing yang dimana 

flexing atau pamer harta kekayaan tersebut menjadi dasar utama untuk 
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penelitian ini dengan dikaitkan nya dengan prinsip kepatutan dan 

kepantasan sebagai rasa empati ke masyarakat. Yang merujuk pada 

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan kode etik pegawai negeri sipil. 

Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada fokus penelitian, 

5. Jurnal Cakrawarti, Vol. 02 No. 01, Y Gede Sutmasa dari Universitas 

Mahendradatta Denpasar, pada tahun 2019 dengan Judul “Etika ASN 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” Dalam penelitian ini 

menjelaskan berkaitan dengan bagaimana ASN (Aparatur Sipil Negara) 

Berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia. 

Terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN (Aparatur 

Sipil Negara) agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. 

Faktanya, masih banyak pelanggaran Kode Etik ASN. Ada beberapa 

faktor yang dapat menjadi penyebab dari pelanggaran etika oleh 

Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu berasal dari faktor internal 

maupun eksternal. Menurut Magnis Suseno, unsur-unsur yang 

berpengaruh dalam mewujudkan etika di dalam organisasi meliputi 

lingkungan kerja dan pengawasan dan pengendalian. Upaya untuk 

menegakkan etika di kalangan ASN menjadi sangat penting. Hal ini 

melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menjadi pemicu 

pelanggaran etika oleh ASN dan elemen-elemen yang memengaruhi 

manifestasi etika di lingkungan organisasi. 

Beberapa literature di atas yang telah ditemukan oleh penyusun, 

belum ada yang membahas berkaitan dengan “Kegiatan Flexing 

Dikalangan ASN perspektif Siyasah Dusturiyah” (Studi Kasus Kantor 

Walikota Makassar). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini terbagi menjadi 2 

tujuan yakni tujuan pokok dan sub tujuan. Tujuan pokok yakni untuk mengetahui 

penertiban kegiatan flexing di kalangan ASN di kantor Walikota Makassar, sub 

tujuan pokok yakni; 

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam hidup sederhana. 

2. Untuk mengetahui penegakan terhadap kegiatan flexing pada 

kalangan ASN di kantor Walikota Makassar. 

3. Untuk mengetahui kegiatan Flexing dalam perspektif Siyasah 

Dusturiyah. 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

dan perbendaharaan perpustakaan yang akan berguna nantinya bagi 

mahasiswa  yang sedang mencari bahan bacaan dan informasi terkait 

judul penelitian. 

2. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber 

literasi dalam menyongsong perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum Tatanegara pada khususnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Flexing  

1. Sejarah Kegiatan Flexing 

Pada sejarahnya Flexing dalam konteks kebiasaan dari gaya hidup 

mewah dan pamer kekayaan telah di lakukan oleh para pejabat VOC beserta 

kalangan elite di Batavia dari ratusan tahun lalu, gaya hidup komunitas elite di 

Batavia dapat terlihat dari 3 hal: (1) Berpergian dengan kereta kuda, (2) 

Pernikahan Mewah (3) penguburan mewah, bahkan gurbernur jendral 

mengatur terkait hal tersebut agar warga sipil tidak dapat menyainginya. 

Willard Hanna dalam bukunnya puncak kemakmuran hingga kejayaan Batavia 

terjadi pada 1700. Kota yang biasanya di panggil Queen of the East atau Ratu 

timur itu melebarkan daerahnya sepanjang terusan Molenvliet baru kearah 

pedalaman yang di bangun dalam waktu singkat dengan rumah-rumah besar,1 

taman-taman untuk golongan elite, dan permukiman-permukiman yang lebih 

sederhana untuk orang Eropa, Indo, dan Asia. Kebiasaan dalam hidup mewah 

telah mandarah daging dalam kehidupan para pejabat VOC orang-orang Eropa 

bagian dari Batavia. Pejabat beserta orang-orang Eropa terkaya cenderung 

memiliki keinginan tempat tinggal seperti rumah-rumah termewah di negara 

asalnya. Sehingga area di tepi kanal kerap menjadi pilihan utama untuk 

membangun rumah yang lebih nyaman juga bergengsi. 

Pada gaya hidup dahulu kereta kuda digunakan secara terbatas pada saat 

itu. Nyatanya, kereta negara hanya digunakan pada acara-acara khusus, yang 

salah satu tujuannya adalah untuk mengesankan para diplomat Asia saat itu, 

 
1 https://historia.id/urban/articles/flexing-masa-voc-di-batavia-DnMdq/page/1 di akses 

pada tanggal 10 Juli 2023 Pukul 00:05 

https://historia.id/urban/articles/flexing-masa-voc-di-batavia-DnMdq/page/1
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tulis Niemeijer. Misalnya, pada tahun 1653, utusan kerajaan dari Mataram 

terheran-heran ketika dijemput dari penginapan dan diangkut ke keraton 

dengan kereta kuda Eropa. Menurut Niemeijer, selama paruh pertama abad ke-

17, kemewahan yang dipamerkan di depan umum hanya untuk elit perusahaan, 

seperti pada pemakaman istri Gubernur Jenderal John Maetsuycker dan 

mempelai wanita dari istri barunya. "Fungsi utama pertunjukan kemewahan 

masih terkait dengan acara resmi". 

Seiring berjalannya waktu, gaya hidup memamerkan kemewahan dan 

kekayaan menyebar di kalangan masyarakat Batavia. Tidak jarang wanita 

Eropa menghadiri gereja dengan pakaian atau aksesoris yang terbuat dari sutra 

atau satin dengan pinggiran tenunan emas. Seakan itu belum cukup, mereka 

juga mengisi tubuh mereka dengan permata dan ditemani oleh budak untuk 

berbagai tugas seperti membawa payung, membawa kursi Siri, mengangkat 

rok, membantu tuan masuk kereta dan berperan sebagai pengawal. Selain itu, 

dalam The Great Hope Story of the Batavia Rulership, Mona Lohanda 

mengatakan bahwa cara membanggakan kemewahan juga melambangkan 

penggunaan payung yang mempengaruhi kehidupan feodal para penguasa asli. 

Pameran kekayaan menciptakan persaingan antara pejabat VOC dan warga 

sipil Batavia, yang dikenal sebagai burger, yang biasanya melakukan 

perdagangan.  

Menurut Niemeijer2, pada tahun 1666 Gubernur Jenderal Joan 

Maetsuicker meminta anggota Dewan India untuk berdiskusi di antara mereka 

sendiri apa yang akan diklasifikasikan sebagai barang mewah dan tindakan apa 

yang harus diambil sehubungan dengan barang mewah tersebut. Produk 

mewah yang di maksud adalah pakaian dan perhiasan mahal yang sering 

 
2 https://historia.id/urban/articles/flexing-masa-voc-di-batavia-DnMdq/page/1 di akses 

pada tanggal 10 Juli 2023 Pukul 00:34 

https://historia.id/urban/articles/flexing-masa-voc-di-batavia-DnMdq/page/1
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digunakan dan dipajang oleh penduduk yang memiliki sumber keuangan.  

Flexing ialah bahasa gaul dari golongan ras kulit hitam untuk 

"memperlihatkan keberanian" atau "pamer" bermulai sejak awal tahun 1990-

an3. Dalam konteks perilaku konsumen, istilah "flexing" memiliki kesamaan 

makna dengan "conspicuous consumption." Menurut kamus Merriam-Webster, 

"flexing" diartikan sebagai menunjukkan sesuatu secara mencolok atau 

memamerkan sesuatu secara berlebihan. Diskusi tentang kegiatan "flexing" 

dapat dihubungkan dengan teori perilaku konsumen yang diusulkan oleh 

Thorstein Veblen (1899) dalam karyanya "The Theory of Leisure Class." 

Veblen (1899) mendefinisikan "conspicuous consumption" atau konsumsi 

yang mencolok sebagai perilaku konsumsi yang tidak hanya didasarkan pada 

manfaat langsung dari barang-barangnya (utilitas primer), tetapi juga sebagai 

perilaku yang ditujukan untuk memperlihatkan kekayaan, status, kelas sosial, 

atau kegunaan sekunder. 

Penggunaan kata "flexing" yang baru-baru ini muncul di Indonesia 

sering diasosiasikan dengan istilah "pamer" atau "showing off." Kriteria 

individu yang suka "pamer" dapat dilihat dari cara berpenampilannya yang 

terlalu mencolok, menampilkan kemewahan secara berlebihan, 

memperlihatkan hal-hal indah yang dimilikinya, berusaha menarik perhatian 

orang lain, suka membanggakan diri sendiri, dan perilaku lain yang mengarah 

pada pamer diri. Dalam prakteknya, "flexing" sering kali terkait dengan 

perilaku pamer di platform media sosial. Istilah ini juga kerap kali dikaitkan 

dengan penggunaan "influencer" untuk menggambarkan orang yang memiliki 

kemampuan memengaruhi orang lain di media sosial, memberikan kesempatan 

 
3 Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, “Flexing : Fenomena Perilaku Konsumen Dalam 

Perspektif Islam” 9, no. 01 (2023): 1204–1212. 
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bagi mereka untuk mengisi konten-konten mereka dengan perilaku "flexing".4 

2. Pengertian Flexing 

Kata ``Flexing'' yang artinya ``pamer'' sebenarnya adalah kata yang 

digunakan dalam bahasa sehari-hari atau bahasa sehari-hari. Definisi sempurna 

dari fleksibilitas adalah membual tentang hal-hal yang tidak perlu 

dibanggakan, berbohong tentang kesuksesan, atau melebih-lebihkan 

kebenaran. Flexing berasal dari kata gaul di Amerika Serikat yang memiliki 

arti suka mempertunjukkan diri dengan cara memamerkan kemewahan dari 

kekayaan secara terang-terangan. Konsep memamerkan kemewahan atau 

kekayaan pun juga menjadikan orang tersebut secara tidak langsung 

melakukan personal branding (citra diri) baik bertemu dengan orang yang 

nyata maupun dari dunia maya. Dengan ini nyatanya flexing ini merupakan 

cara sukses untuk menarik perhatian publik untuk kepuasan semata atau 

keutungan pada pribadinya masing-masing. 5 

Pada kegiatan flexing biasanya di gunakan oleh orang-orang di sosial 

media, dengan berlomba-lomba untuk menunjukan atau pamer harta kategori 

barang mewah. Hal ini juga memiliki tujuan untuk menunjukkan posisi sosial 

juga serta status sosial, untuk sekedar mendapatkan pengakuan dari individua 

tau kelompok lain. 

3. Bentuk-Bentuk Flexing 

Bentuk pada flexing itu bermacam-macam dan berbagai konteks, pada 

flexing tidak selalu tentang memamerkan harta kekayaan ataupu barang 

mewah. Namun walaupun kegiatan flexing tidak selalu dengan memamerkan 

harta barang mewah maksud dari flexing ini ialah mempengaruhi orang lain.  

 
4 Zilal Afwa Ajidin dan Nafkhatul Wahidah “Fenomena Flexing di Media Sosial dan 

Kaitannya dengan Israf” , no. 1 (2023): 88–100. 
5 K P O Murjana and N K Sinarwati, “Persepsi Mahasiswa Tentang Flexing Dan 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi,” Jurnal Akuntansi Profesi 13 (2022): 837–844, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/55246. 
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Bentuk-bentuk flexing yaitu: 

a. Pada konteks ekspertise dapat berupa sertifikasi gelar, menjuarai 

sebuah perlombaan, dan mendapatkan hadiah. 

b. Pada konteks finansial dapat berupa uang, aset mewah, jet pribadi, 

mobil sport, dan kehidupan yamg kaya raya. 

4. Dampak Negatif Flexing 

1. Kesenjangan sosial semakin membesar 

Kesenjangan sosial semakin membesar karena flexing dapat 

meningkatkan disparitas di antara individu. Mereka yang memiliki 

keunggulan finansial cenderung lebih mudah melakukan flexing 

dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses ke kekayaan yang 

sama. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kurang dihargai dan dihormati 

bagi mereka yang tidak mampu melakukan flexing. 

2. Menumbuhkan rasa iri dan cemburu 

Flexing bisa menciptakan perasaan iri dan cemburu, khususnya bagi 

mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial sebanding. Hal ini dapat 

memperburuk suasana hati bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan 

finansial atau merasa kurang puas dengan kondisi hidup mereka. 

Akibatnya, mereka mungkin merasa tertekan untuk meniru pola perilaku 

tersebut dengan menggunakan pinjaman uang atau kartu kredit untuk 

membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak mereka perlukan. 

3. Mendorong konsumsi yang berlebihan 

Flexing juga dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan, 

seringkali berujung pada pengeluaran yang tidak terkendali. Orang-orang 

yang melakukan flexing cenderung membeli barang-barang mahal, terlepas 

dari kebutuhan nyata mereka. Dampaknya, ini dapat menyebabkan masalah 

finansial yang serius di masa depan, terutama bagi mereka yang kurang 
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memiliki pengelolaan keuangan yang baik.6 

4. Membawa risiko keamanan 

Flexing dapat membawa risiko keamanan. Menampilkan kekayaan 

dan barang-barang mewah dapat menarik perhatian para pelaku kejahatan, 

meningkatkan risiko pencurian atau penipuan. Orang-orang yang terlalu 

sering melakukan flexing juga mungkin menjadi sasaran empuk bagi 

penipuan atau pemerasan. 

5. Mengganggu hubungan interpersonal 

Flexing juga berpotensi mengganggu hubungan antarpersonal, 

terutama jika perilaku ini terjadi di lingkungan sosial atau profesional. 

Orang yang sering melakukan flexing mungkin terlihat arogan, 

menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain, dan bahkan dapat memicu 

konflik antara teman atau rekan bisnis. 

Menurut WebMD7 juga ada dua efek negatif dari kegiatan flexing pada 

kesehatan mental, yaitu: 

1. Menurunnya rasa percaya diri karena kinerja dapat menimbulkan 

persepsi negatif pada orang lain bahwa perilaku tersebut dilebih-

lebihkan dan tidak lebih baik.  

2. Hal ini membuat orang tersebut merasa terlalu percaya diri bahwa dia 

tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yang 

merusak hubungan antar orang lain dan kurangnya kemampuannya 

untuk membangun kepercayaan diri yang realistis. 

 

 

 
6 https://www.siker.id/detail/tips/3659/artikel/5-dampak-negatif-melakukan-flexing di 

akses pada tanggal 27 juni 2023 pukul 10:40 
7 https://health.kompas.com/read/23C09193000168/mengenal-apa-itu-flexing-dan-

dampaknya-pada-kesehatan-mental di akses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 00:59 

https://www.siker.id/detail/tips/3659/artikel/5-dampak-negatif-melakukan-flexing
https://health.kompas.com/read/23C09193000168/mengenal-apa-itu-flexing-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental
https://health.kompas.com/read/23C09193000168/mengenal-apa-itu-flexing-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental
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B. Tinjauan Umum Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) 

1. Pengertian ASN (Apratur Sipil Negara) 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa ASN (Aparatur 

Sipil Negara) ialah alat kelengkapan negara, meliputi menjadi beberapa 

bidang diantaranya yakni ketatalaksanaan, kelembagaaan, dan kepegawaian 

yang mendapatkan tanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan setiap 

harinya. ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan sebuah pekerjaan bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai dalam pemerintahan yang memiliki 

keterikatan perjanjian kerja dan berkerja pada instansi pemerintahan. ASN 

(Aparatur Sipil Negara) bagian dari manajemen kepegawaian negara di 

bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah (Pasal 4 ayat 1 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia). ASN (Aparatur Sipil 

Negara) merupakan pelaksana negara yang terdapat pada semua lini posisi 

pemerintahan. 8 

Kantor pemerintahan akan memiliki kualitas jika semua posisi  jabatan 

didalamnya memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Sistem yang mana di 

bangun ke dalam institusi negara yang diorganisir untuk menghasilkan sesuai 

dengan kinerja terbaik serta selaras dengan keinginan dari masyarakat. 

Kontruksi sistem perlu searah jarum jam, tidak boleh berlawanan arus, 

seimbang dan setara, mengikuti semua peraturan dan tatanan yang ada agar 

terus bergerak mobile dan dinamis. Pergerakan yang dinamis tersebut harus 

di dukung oleh kualitas dan tujuan yang lugas serta tidak ambigu. Tentu saja, 

ini membutuhkan sumber daya dari perangkat sebagai unit yang terintegrasi 

ke dalam sebuah sistem operasi.9  

 
8 B A B Ii, “Sirajuddin, Dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah , (Malang: Setara 

Press, 2016) h. 306 1 25” (2014): 25–54. 
9 Pidana Islam, D A N Supremasi, and H A K Asasi, “Fakultas Syariah Dan Hukum Uin 

Alauddin Makassar 2012,” no. 53 (2012). 
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2. Dasar Hukum ASN (Aparatur Sipil Negara) 

Hukum tentang kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

pemerintahan Indonesia telah diatur dibeberapa peraturan tertulis yakni di 

dalam perundang-undangan. peraturan yang relevan terkait kepegawaian 

ASN di pemerintahan ialah: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(UU ASN): Undang-Undang ini merupakan undang-undang dasar 

yang menjelaskan tentang kepegawaian ASN di negara Republik 

Indonesia. UU ASN mengatur tentang status, hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab ASN, serta tata cara rekrutmen, mutasi, promosi, 

disiplin, dan pemberhentian ASN.10  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PP ASN): Peraturan Pemerintah ini merupakan 

peraturan pelaksanaan dari UU ASN yang lebih rinci mengatur 

tentang manajemen kepegawaian ASN, termasuk penempatan, kinerja, 

pengembangan karir, pensiun, dan hal-hal terkait manajemen sumber 

daya manusia ASN.11 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS 

Daerah (PP PNS Daerah): Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang 

manajemen kepegawaian ASN di wilaya (provinsi, kabupaten, dan 

kota) yang menjadi wewenang pemerintah di daerah.12 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 

 
10 Presiden RI, “UU RI No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” Bpk.Go.Id 

(2014): 1–104, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014. 
11 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil” (2017). 
12 Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia, no. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(2018): 1–64. 
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(PP Disiplin PNS): Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan 

legitimiasi tentang tata cara penegakan disiplin terhadap ASN, 

termasuk sanksi disiplin dan mekanisme penyelesaian sengketa.13 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB): Selain peraturan perundang-undangan di atas, 

ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB yang 

mengatur hal-hal teknis dan pelaksanaan terkait manajemen 

kepegawaian ASN.  

Dasar hukum terkait ASN (Aparatur Sipil Negara) tertuang pada 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang 

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang 

manajemen pegawai negeri sipil pada pasal 3 yang berbunyi:14 

1. Presiden sebagai jabatan yang memegang kekuasaan tertinggi  

dalam pembinaan PNS yakni berupa menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS. 

2. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: 

a.    Menteri di kementerian; 

b.  Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; 

c.    Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan 

lembaga    nonstruktural; 

d.  Gubernur di provinsi; dan  

e.    Bupati/walikota di kabupaten/kota. 

 
13  Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai” (2010) 
14 Presiden RI, “Peraturan Pemerintah 17/2020 Tentang Perubahan PP 11/2019 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

no. 023819 (2020): 33. 
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3. Dikecualikan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat 

pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat 

fungsional keahlian utama. 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk:  

a. Jaksa Agung; dan  

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. Penjelasana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk 

juga:  

a. Kepala Badan Intelijen Negara; dan  

b. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. 

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk 

juga Sekretaris Mahkamah Agung. 

7. Pembentukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:  

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau  

b. Untuk meningkatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan. 

Tentunya Adapun berkenaan dengan kewajiban bagi ASN (Aparatur 

Sipil Negara) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Setiap PNS memiliki kewajiban 

yaitu:15 

 Pasal 3 

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

 
15 Pejabat Pembina Kepegawaian, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” Angewandte Chemie International Edition, 

6(11), 951–952. (2021): 2013–2015. 
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Indonesia, dan Pemerintah; 

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah 

yang berwenang;  

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 

ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di 

luar kedinasan; 

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.16 

 Pasal 4 

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS 

wajib: 

1. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;  

2. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;  

3. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, dan/atau golongan; 

4. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada 

hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan 

keuangan negara;  

 
16 Pejabat Pembina Kepegawaian, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” Angewandte Chemie International Edition, 

6(11), 951–952. (2021): 2013–2015. 
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5. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 

7. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-

baiknya; 

8. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

kompetensi; dan 

9. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kemudian adapun larangan dari ASN (Aparatur Sipil Negara) yang 

tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

disiplin Pegawai Negeri Sipil Setiap PNS memiliki larangan yaitu:17 

Pasal 5 

1. Menyalah gunakan wewenang; 

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga 

terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; 

3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; 

4. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; 

5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 

swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian;  

 
17 Pejabat Pembina Kepegawaian, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” Angewandte Chemie International Edition, 

6(11), 951–952. (2021): 2013–2015. 
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6. Memiliki. menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

7. Melakukan pungutan di luar ketentuan; 

8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara; 

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 

10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 

pekerjaan; 

12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; 

13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan 

14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan 

Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

Dalam konteks ASN, maka etika yang dimaksud lebih pada refleksi 

tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, 

tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka 

menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu berarti, etika menjadi 

sangat penting dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab secara 

profesional dalam sebuah organisasi.18 

3. Pembagian ASN (Aparatur Sipil Negara)  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur 

Sipil Negara) dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa ASN (Aparatur Sipil 

 
18 Y. Gede Sutmasa, “Etika ASN Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,” Jurnal 

Ilmiah Cakrawarti 2, no. 1 (2020): 19–29. 
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Negara) terdiri dari PNS dan PPPK.19  

PNS merupakan singkatan dari Pegawai Negeri Sipil. PNS adalah WNI 

atau warga negara Indonesia yang telah melengkapi syarat tertentu pada saat 

perekrutan yang pada nantinya di angkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). 

PNS secara tetap di angkat oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. PNS (Pegawai Negeri Sipil) mendapatkan gaji, tunjangan, 

dan fasilitas meliputi cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Status pada 

kepegawaian dapat dilihat PNS (Pegawai negeri Sipil) mempunyai jangka masa 

kerja hingga memasuki masa pensiun hingga 58 tahun bagi pejabat Administrasi, 

dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Manajemen PNS di atur pada 

Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2020. Proses pendaftaran PNS harus 

melalui 3 proses seleksi yakni terdiri dari Seleksi Administrasi, Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Batasan usia 

untuk PNS berdasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 (A) PP Nomor 11 tahun 

2017, seseorang bisa mengikuti CPNS dengan usia batas minimal 18 tahun 

hingga 35 tahun.20  

PPPK adalah singkatan dari PNS yang mempunyai kontrak kerja. PPPK 

sendiri diangkat menjadi pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara).Pelaksanaan tugas 

negara didasarkan pada kesepakatan bersama untuk jangka waktu tertentu. Status 

kepegawaian PPPK berdasarkan kontrak jadi PPPK bertugas dalam jangka waktu 

sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja. PPPK menerima gaji, tunjangan, cuti, 

perlindungan, dan pengembangan keterampilan. Jangka masa kerja PPPK adalah 

selaras dengan perjanjian kerja yang telah di tandatangani pada saat awal 

 
19 Ranti Hanafiah and Karjuni Dt Ma’ani, “Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara 

Di Kantor Bkpsdm Kabupaten Tanah Datar,” Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik 

(JMIAP) 2, no. 3 (2020): 125–133. 
20https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740831/perbedaan-pns-dan-pppk-ini-

penjelasannya di akses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 21:52 

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740831/perbedaan-pns-dan-pppk-ini-penjelasannya
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740831/perbedaan-pns-dan-pppk-ini-penjelasannya
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pekerjaan. Dengan perjanjian paling singkat ialah 1 tahun dan dapat di 

perpanjang kemudian sesuai kebutuhan berdasarkan penilaiian kinerja. 

Manajemen PPPK di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 

2018. Proses rekrutmen PPPK seleksinya melalui 2 proses saja. Mulai dari seleksi 

administrasi dan seleksi kompetensi. Pada seleksi kompetensi aka nada 3 bidang 

tes yang meliputi manajerial, teknis, dan sosial kultural sesuai dengan pasal 19 PP 

Nomor 49 Tahun 2018. Batasan usia untuk PPPK berdasarkan PP Nomor 49 

tahun 2018 pasal 16 (A), usia minimal adalah 20 tahun dengan Batasan maksimal 

satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang di lamar.21 

4. Tugas dan Fungsi ASN (Aparatur Sipil Negara) 

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan abdi masyarakat yang taat pada 

pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, Negara beserta Pemerintahan 

menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan menduduki sebagai 

ASN (Aparatur Sipil Negara) maka mereka memiliki tanggung jawab dengan 

kewajiban-kewajibannya di samping itu dengan adanya kewajiban tersebut ASN 

(Aparatur Sipil negara) juga di berikan segalanya yang telah menjadi hak nya 

sebagai ASN menurut undang-undang yang berlaku.  

Pada peran ASN sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, dengan 

ini sebagai ASN dituntut untuk dapat berusaha menaati segala peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Hal ini sejalan dengan ASN yang memiliki 

kewajiban untuk Memimpin dengan memberi contoh dan mengikuti semua 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketika menegakkan peraturan hukum, 

pegawai negeri biasanya diberi tugas resmi untuk memastikan penerapan 

peraturan hukum dengan benar. Ketika dipindahkan ke pelayanan publik, pada 

dasarnya Anda diharuskan untuk mendapatkan kepercayaan dari atasan Anda dan 

 
21https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740831/perbedaan-pns-dan-pppk-ini-

penjelasannya di akses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 21:58 

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740831/perbedaan-pns-dan-pppk-ini-penjelasannya
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6740831/perbedaan-pns-dan-pppk-ini-penjelasannya
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melaksanakan tugas Anda dengan kesadaran dan tanggung jawab yang cukup. 

C. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah 

1.  Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari bidang fiqh siyasah yang 

mengulas isu-isu terkait sistem hukum negara. Fokusnya mencakup berbagai 

hal, termasuk konsep-konsep konstitusi (seperti dasar hukum negara dan asal 

usul pembentukan hukum dalam suatu negara), proses legislasi (metode 

penyusunan undang-undang), lembaga-lembaga demokratis, dan syura yang 

menjadi pilar utama dalam pembentukan hukum tersebut. Selain itu, kajian ini 

juga mempertimbangkan gagasan negara hukum dalam konteks siyasah serta 

hubungan saling memengaruhi antara pemerintah dan penduduk negara serta 

hak-hak yang harus dijaga bagi warga negara.22  

Isu utama dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah mengenai hubungan 

antara pemimpin dengan warganya serta lembaga-lembaga yang ada dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dusturiyah umumnya terfokus pada 

pembahasan regulasi dan hukum yang diperlukan dalam konteks kebijakan 

negara, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama, mewujudkan 

kepentingan manusia, serta memenuhi kebutuhan mereka.23 

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Fiqh siyasah dusturiyah meliputi area kehidupan yang sangat luas serta 

kompleks. Semua isu yang terkait, dan umumnya dalam fiqh siyasah dusturiyah, 

tidak dapat dilepaskan dari dua aspek utama: pertama, prinsip-prinsip umum 

yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maqasidu syariah, serta 

semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap konsisten tanpa 

 
22 Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam‛. Jakarta, 

Prenadamedia Group. 2014, h. 177 
23 Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-

rambu Syariah‛, Jakarta, Kencana, 2004, h. 47 
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menghiraukan perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Prinsip-

prinsip umum ini berperan sebagai elemen dinamis yang dapat mengubah 

tatanan masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan yang dapat berubah sesuai 

dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil dari ijtihad para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya dapat berubah. Siyasah dusturiyah dapat dibagi 

menjadi:24 

1. Wilayah siyasah tasyri’iyah meliputi permasalahan yang berkaitan dengan 

urusan umat dan individu, seperti representasi warga negara, hubungan 

antara komunitas Muslim dan non-Muslim dalam konteks hukum negara, 

seperti konstitusi, undang-undang, regulasi pelaksanaan, peraturan daerah, 

dan sejenisnya. 

2. Wilayah siyasah tanfidiyah membahas topik-topik terkait kepemimpinan, 

perjanjian kesetiaan (bai’ah), posisi menteri, pewaris takhta, dan masalah-

masalah serupa dalam tatanan politik. 

3. Wilayah siyasah qadlaiyah mencakup segala hal yang terkait dengan 

bidang peradilan dan sistem hukum. 

4. Wilayah siyasah idariyah terfokus pada aspek administratif dan 

manajemen pegawai, membahas segala hal terkait administrasi dan 

kepegawaian.  

Para cendekiawan agama pada masa lampau secara umum lebih sering 

membicarakan mengenai tata kelola pemerintahan daripada membahas tentang 

entitas negara, ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain oleh:  

1. Perbedaan pada negara serta pemerintah hanyalah memiliki makna 

secara teoritik yang tidak memiliki makna dari segi praktis karena 

bentuk aksi yang dilakukan oleh negara pada kenyataannya merupakan 

 
24  Robert M Kosanke, “Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah” (2019): 20–55. 
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tindakan dari pemerintah, bahkan lebih jelas lagi dari individu yang 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Fuqaha atau 

ulama lebih terfokus dengan hal-hal yang bersifat praktis dalam 

perhatian dan penyelidikannya. 

2. Karena hubungan pemerintah dengan negara sangat erat, secara negara 

tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, begitu juga sebaliknya, 

pemerintah hanyalah bagian yang dapat ada sebagai suatu organisasi 

yang dibentuk dan digunakan sebagai alat dari negara. 

3. Fuqaha memiliki fokus memusatkan kepada pemimpin negara (imam) 

karena yang faktual adalah individu-individu dengan melakukan fungsi 

pemerintahan, yang dipimpin oleh imam sebagai kepala negara dalam 

konteks ini. 

4. Pada sejarahnya Islam menjelaskan bahwa salah satu problem utama 

selalu dipertanyakan pada umat Islam sesudah wafatnya Rasulullah saw 

adalah masalah Kapala dalam negara, oleh karenanya, wajar jika fuqaha 

memberi perhatian secara khusus pada problematika terkait kepala 

negara dengan pemerintahan dibandingkan dengan aspek-aspek 

kenegaraan lainnya. 

5. Kehadiran atau kehancuran suatu negara lebih berkaitan dengan 

munculnya atau berakhirnya pemerintahan daripada elemen-elemen 

lainnya yang ada dalam negara tersebut. Namun, ada pula ahli hukum 

dan ulama Islam yang menekuni bidang lain di tanah air, seperti al-

Farabi, Ibnu Sina, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu 

Khaldun.25 

 

 
25 Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-

rambu Syariah‛, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 49 
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Jika kita mengartikan arti kata "dustur" sebagaimana "constitution" dalam 

Bahasa Inggris, atau "Undang-Undang Dasar" dalam Bahasa Indonesia, maka 

kemungkinan kata "dasar" dalam Bahasa Indonesia memiliki kaitan dengan kata 

"dustur". Sementara itu, istilah "fiqh dusturi" digunakan sebagai nama bagi 

suatu ilmu yang membahas topik-topik terkait pemerintahan secara menyeluruh. 

Ini karena dalam "dustur" terdapat seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur 

kekuasaan dalam suatu negara. Sebagai hukum dasar dalam suatu negara, dustur 

menjadi landasan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dan 

hukum yang lebih rendah. 

Sumber utama dari fiqh dusturi terdiri dari beberapa aspek. Pertama, Al-

Quran al-Karim menjadi landasan utama dengan ayat-ayat yang berkaitan 

langsung dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy, dan 

semangat ajaran Al-Quran. Kedua, hadis-hadis yang terkait dengan 

kepemimpinan (imamah) dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Rasulullah 

saw dalam mengatur hukum di Arab. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang diambil 

oleh para khulafa al-Rasyidin dalam mengelola pemerintahan. Meskipun gaya 

pemerintahan mereka bervariasi sesuai dengan kepribadian masing-masing, 

mereka memiliki kesamaan dalam orientasi kebijakan yang berfokus pada 

kemaslahatan rakyat. Keempat, ijtihad para ulama, yang sangat membantu 

dalam memahami semangat dan prinsip-prinsip dari fiqh dusturi, terutama 

dalam upaya mencapai kesejahteraan umat yang harus dijaga dan dipelihara 

dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan 

semacam ini umumnya tidak terdokumentasikan secara tertulis dan sering 

disebut sebagai konvensi. Terkadang, adat kebiasaan tersebut diangkat menjadi 

suatu ketentuan tertulis, dengan persyaratan bahwa adat harus sesuai dengan 
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prinsip-prinsip yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis, serta harus 

diperhatikan sebagai bagian dari hukum yang berlaku.26     

 

 
 26 Robert M Kosanke, “Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah” (2019): 20–55. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN
 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif 

yang menggambarkan secara kualitatif karakteristik objek yang sedang 

dibahas, sejalan dengan situasi yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini, 

menggambarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kegiatan Flexing 

Dikalangan ASN Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus 

Kantor Walikota Makassar). 

2. Lokasi Penelitian 

Dari judul penelitian, lokasi penelitian terdiri dari dua tempat yang 

berbeda, yaitu di kantor Walikota Makassar yang berlokasi di Jalan Balai 

Kota, serta kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Kota Makassar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.2 

Kota Makassar. Setidaknya alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi 

penelitian merupakan tempat berdomisili peneliti yang akan mempermudah 

proses pengambilan data sampai akhir penelitian. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan 

Yuridis Empiris dan Teologi Nomatif  Syar’i. 

1. Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu metode yang melibatkan 

peneliti dalam pengumpulan informasi serta penelitian langsung di 

lapangan untuk mendalami permasalahan yang sedang dibahas. 

Peneliti akan melakukan wawancara khususnya di area kantor 
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Walikota Makassar untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang topik yang diteliti. 

2. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i adalah suatu metode pendekatan 

dalam kajian teologi Islam yang berfokus pada penggunaan sumber-

sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus 

ulama), dan Qiyas (analogi) untuk memahami ajaran dan prinsip-

prinsip agama. Pendekatan ini bertujuan untuk menetapkan norma-

norma atau hukum-hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim.  

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yakni: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari 

tempat atau objek penelitian, berfokus pada wawancara dengan narasumber 

yang memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek terkait, seperti 

apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dalam konteks ini, 

narasumber yang akan diwawancarai secara langsung adalah Aparatur Sipil 

Negara (ASN) atau pegawai yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Makassar di Kantor Walikota Makassar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kota Makassar. Mereka dianggap memiliki pemahaman yang luas mengenai 

topik yang sedang diteliti dan dapat memberikan informasi rinci serta 

komprehensif terkait penelitian tersebut. 
  

INFORMAN KETERANGAN 

ASN Bidang Kinerja dan Penghargaan 4 Informan 

ASN Bidang Hukum 3 Informan 

ASN Biro Organisasi dan Tata Laksana 2 Informan 

Ketua MUI Kota Makassar 1 Informan 

 



36 

 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang bersifat normatif dan berfungsi 

sebagai pendukung utama karena memiliki tingkat relevansi yang signifikan. 

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data utama. Ini 

mencakup literatur ilmiah, jurnal-jurnal akademis, dan artikel-artikel yang 

dipublikasikan dalam berbagai media terkait dengan topik yang sedang 

diselidiki. Data sekunder ini memberikan landasan teoritis dan kontekstual 

yang penting bagi penelitian yang sedang dilakukan, digunakan sebagai 

referensi dalam analisis lebih lanjut.1 Pada penelitian ini, peneliti akan 

mendapatkan data sekunder dari Sumber hukum Islam sebagai penguatan 

Ialah Alquran dan Hadis. Serta penelitian ini mendapatkan data sekunder dari 

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Makassar sebagai penguat.  
 

3. Sumber Data Tersier 

Merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data melalui   

tinjauan hukum dengan menggunakan kamus hukum dan sebagainya untuk 

mempermudah pengumpulan data-data. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan informasi, peneliti melalui serangkaian 

tahapan untuk mendapatkan serta menggabungkan data yang akan menjadi bagian 

penting dalam pembuatan skripsi. Metode-metode pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh peneliti meliputi:  

a. Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, terdiri dari 

 

1 Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Perss, 1984), h. 296. 
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beragam proses biologis dan psikologis, yang melibatkan 

penggunaan panca indera untuk melakukan pengamatan. 

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan 

pemberian serangkaian pertanyaan kepada informan terkait dengan 

objek penelitian. Hasil dari wawancara ini kemudian akan dianalisis 

oleh peneliti. Dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data 

melalui wawancara dianggap akurat dalam mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. 

c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang mengacu 

pada pengamatan terhadap dokumen-dokumen berupa cetakan, yang 

bertujuan menjadi pendekatan akhir dalam proses pengumpulan data 

sekunder. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada dasarnya, penelitian melibatkan pengukuran dan pengamatan yang 

memerlukan alat ukur yang berkualitas. Instrumen dari penelitian menjadi  

sebutan untuk peralatan untuk mengukur untuk dipakai pada proses penelitian, 

dengan bertugas mengukur fenomena baik dalam aspek alamiah maupun sosial 

dalam konteks penelitian kualitatif. Berikut adalah beberapa alat penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pedoman wawancara berperan sebagai alat untuk melakukan wawancara 

dengan informan, berisi daftar pertanyaan yang menjadi landasan untuk 

memperoleh informasi. 

2. Buku catatan dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua informasi 

yang dianggap penting dari percakapan dengan sumber data. 

3. Kamera berguna untuk memotret saat peneliti berinteraksi dengan 
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informan. Foto dan rekaman dapat meningkatkan validitas data. 

4. Tape recorder digunakan untuk merekam percakapan dengan informan. 

Penggunaan alat ini harus disetujui oleh informan sebelum digunakan 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun tujuan dari analisis data adalah diperuntukkan mensederhanakan 

informasi menjadi format dengan lebih jelas dipahami. Peneliti menggunakan 

metode survei dengan melakukan pengolahan dan analisis data secara deskriptif 

kualitatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara data primer dan data 

sekunder, kemudian mengklarifikasi, menguraikan, serta menyusun data secara 

sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Langkah-

langkah analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Merduksi data merupakan proses merangkum, pemfokusan, 

pemilihan dan pengambilan “data mentah” yang ada pada lapangan. 

Dengan ini peneliti akan mengumpulkan data yang di reduksi Ditargetkan 

dan disesuaikan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.   

2. Display Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah display 

data (Penyajian Data), penyajian data merupakan pengorganisasian data ke 

dalam satu bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam proses penyadian data 

juga menyusun informasi secara sistematis untuk memperoleh hasil 

sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan.  

3. Editing Data 

Editing data ialah pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang 

telah diperoleh di lapangan, bertujuan untuk mengetahui hubungan dari 
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data dan keabsahan data untuk menemukan jawaban dari rumusan 

masalah. 

4. Analisis Perbandingan (Comparatif) 

Teknik ini merupakan pengkajian data yang telah di temukan dari 

lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data 

tersebut dengan data yang lainnya. 

 

5. Penarikan Kesimpulan (Conlusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan verifikasi dari 

seluruh data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan 

kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan di verifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan meninjau ulang catatan yang ada pada 

lapangan kemudian menjadi bentuk penegasan kseimpulan. Dengan 

metode inilah penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi dan 

mempermudah dalam penyusunan skripsi. 

6. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini dikumpulkan kemudian melalui beberapa 

tahap yakni pemeriksaan data, mengklasifikasi data dan memverikasi data 

sehingga berujung pada sebuah kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Sebuah penelitian bertujuan untuk mencapai tingkat keilmiahan yang tinggi 

dalam data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian diharapkan untuk 

memenuhi standar yang ketat sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang 

objektif. Hal ini berarti bahwa ketika suatu penelitian telah memenuhi standar 

objektivitas, maka keabsahan data penelitian telah teruji. 
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Dalam mengevaluasi validitas hasil penelitian, peneliti perlu meningkatkan 

ketelitian dan ketekunan dalam proses penelitian. Pengamatan yang teliti dan 

terus-menerus dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi 

merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data yang 

diperoleh dengan membandingkan atau memverifikasi dengan sumber data 

lainnya. Misalnya, melakukan triangulasi dengan sumber data, metode, dan teori. 

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

terhadap sumber data penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 

A. Gambaran Umum Kota Makassar  

1. Sejarah Kota Makassar 

Kota Makassar, yang dahulunya dikenal sebagai daerah Ujung Pandang, 

adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Makassar pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Makassar adalah 

1.432.189 jiwa, dengan 713.362 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 718.827 jiwa 

berjenis kelamin perempuan. Luas wilayah Kota Makassar adalah 175,77 

kilometer persegi.1 

Selama masa pemerintahan H.M. Daeng Patompo (1965-1978) sebagai 

Walikota Madya Makassar, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kota ini. Pada 

1 September 1971, terjadi perluasan wilayah kota dari 21 km² menjadi 175,77 

km² dan perubahan nama menjadi Kota Ujung Pandang. Namun, pada 13 

Oktober 1999, nama kota ini kembali diubah menjadi Kota Makassar. Selain 

sebagai Kota Makassar, kota ini juga dikenal dengan sebutan Kota Daeng atau 

Kota Anging Mamiri. "Daeng" merupakan salah satu gelar yang terdapat dalam 

struktur sosial masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Gelar 

tersebut memiliki tiga klasifikasi sebagai nama panggilan kehormatan dan 

sebutan umum. 

Di samping itu, "Anging Mamiri" adalah sebuah lagu daerah asli dari 

Makassar yang diciptakan oleh Borra Daeng Ngirate dan meraih popularitas yang 

besar pada era 1960-an. Lagu ini mendapatkan perhatian khusus dari Presiden 

Republik Indonesia, Ir. Soekarno, ketika beliau mengunjungi Makassar pada 

 
1 https://makassarkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html Diakses pada tanggal 30 

Oktober 2023 Pukul 23:42 WITA 

https://makassarkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html
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tanggal 5 Januari 1962. 

Dalam sejarahnya, Kota Makassar memiliki pengalaman yang erat terkait 

dengan sejarah Sulawesi Selatan dan Indonesia secara keseluruhan, termasuk 

dalam hal geologi, iklim, fauna, flora, dan penduduknya, yang semuanya 

merupakan ciptaan dari Allah SWT. 

Dengan ikatan yang erat dalam kehidupan sosial, kebudayaan, dan sistem 

pemerintahan mereka, Sulawesi Selatan dikenal memiliki hubungan yang kuat 

dengan empat kelompok etnis utama: Makassar, Bugis, Mandar, dan 

Massenrempulu (Luwu, Enrekang, Toraja, Pattinjo, Pattae). Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh sejumlah sejarawan, perkembangan awal manusia di 

Sulawesi Selatan menunjukkan jejak kehidupan perdagangan pada zaman 

prasejarah (era pertukangan). Temuan artefak-artefak peninggalan masa lalu oleh 

para ahli prasejarah memberikan indikasi kuat tentang keberadaan perdagangan 

pada masa tersebut: 

a. Fritz Sarasin dan Karl Friedrich Sarasin, dua saudara asal Swiss, 

melakukan penjelajahan di Sulawesi Selatan pada tahun 1893-1896 

dan 1901-1903. Mereka melskukan penataan geografis serta geologis 

pada wilayah yang tidak pernah dilakukan penelitian dahulunya.2 

Dalam perjalanan penelitiannya, mereka menemukan kebudayaan 

Toara (Pannei) kepulauan tersebut, termasuk masyarakat Toara yang 

tinggal di gua Lamonkorn Maros, Pankajen dan Bourne. Masyarakat 

Toara merupakan keturunan langsung dari zaman prasejarah dan 

termasuk dalam zaman Mesolitikum. Dalam bahasa Bugis, “To-ala” 

berarti “orang hutan”, dimana “To” berarti orang dan “Ala” berarti 

hutan. Tanggal kebudayaan Toara diperkirakan oleh Van Stein-

 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Fritz_Sarasin Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 

00:08 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fritz_Sarasin
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Karenfels antara 300 dan 500 SM. Memperkirakan. Diperkirakan. 

Selain itu, Sarasin bersaudara juga menyelidiki Danau Matano dan 

menemukan sekelompok hewan air tawar dengan stomata trilobal dan 

invertebrata multiseluler bertubuh lunak, termasuk sekelompok 

Mollusca. 

b. H. R Van Heekeren melakukan penelitian di Sulawesi Selatan, lahir 

tanggal 23 Juni 1902 dan meninggal tanggal 10 September 1974. 

Ditemukan perkakas dan kapak rusak dari akhir Pliosen, serta fosil 

hewan tertua, di Kavende di Soppen. Sekitar 2.700 gigi ditemukan 

pada tahun 1937 di Citta he Rien he Codon dekat Soppen, dan diyakini 

mewakili gigi sekitar 2.657 orang yang hidup pada era Holosin. Bapak 

Van Heekeren melanjutkan penelitiannya di Kabupaten Maros, 

khususnya di Gua Saripa, dimana ia menemukan sejumlah mata panah 

yang dikenal dengan nama Lansipan Maros. 

c. Dr.Van Stein Kalenfels yang hidup pada tanggal 4 September  1883 

sampai dengan 26 April 1938 melakukan penggalian di daerah Banten 

dan Gua Batu Ejaya. Selama penelitiannya, ia menemukan berbagai 

artefak antara lain koin Belanda, tembikar, dan kapak persegi. Ia juga 

menemukan gelang perunggu. Van Stein-Karenfels memperkirakan 

lapisan ini berasal dari sekitar 300 SM. Dr. P. van Stein Callenfels, 

yang hidup dari 4 September 1883 hingga 26 April 1938, melakukan 

ekskavasi di daerah Bantaeng dan Gua Batu Ejaya. Selama 

penelitiannya, dia menemukan berbagai artefak, termasuk mata-uang 

Belanda, gerabah, dan beliung persegi. Selain itu, dia juga menemukan 

seutas gelang perunggu. Van Stein Callenfels memperkirakan usia 
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lapisan ini sekitar 300 SM.3 

d. Antara tahun 1910 dan 1916 Dr.P.Van Stein Kalenfels, dengan bantuan 

penduduk setempat, melakukan penggalian artefak seperti tembikar 

dan perkakas pecahan (kapak) di Garampan (Calumpan). Artefak ini 

diperkirakan berasal dari periode Neolitik akhir, sekitar tahun 1500 

SM. dimulai di Indonesia bagian timur. 

e. Sebanyak 4.444 penemuan sejak zaman Pleistosen di gua-gua seperti 

Lian Karasa (Gua Roh) di Sulawesi Selatan mencakup tulang-tulang 

manusia dan pisau-pisau yang digunakan untuk berburu dan keperluan 

rumah tangga. Alat-alat ini adalah bagian dari budaya Toara. Di Leang 

JariE dan PataE di Pulau Maros juga ditemukan jejak tangan yang 

diperkirakan berumur sekitar 40.000 tahun dan gambar babi sekitar 

35.000 tahun yang lalu. 

Pada tahun 1921, seorang guru menemukan patung Buddha perunggu di 

Shikenden, Sampaga, provinsi Mamuju. Patung ini milik aliran seni Amaravati, 

yang berkembang antara abad ke-2 dan ke-5 Masehi. Penemuan ini menunjukkan 

kemungkinan adanya pengaruh dan latar belakang kebudayaan India kuno di 

Sulawesi Selatan atau Indonesia secara keseluruhan. 

 Makassar (sebelumnya dikenal sebagai Ujung Pandang), terdapat 

penemuan alat berupa kapak raksasa yang terkenal dengan sebutan "Kapak 

Makassar." Kapak ini memiliki panjang 70,5 cm dan terbuat dari bahan dasar 

perunggu. Kapak ini dihiasi motif yang mendekati dengan bejana untuk 

digunakan untuk mengangkut air. 

Di samping itu, seorang warga bernama Sabuna menemukan nekara 

(keteltrum) terbesar dan tertua di dunia di Kampung Rea-rea, Pulau Selayar. 

 
3 https://wislah.com/sejarah-singkat-kota-makassar/ Diakses pada Tanggal 31 Oktober 

2023 Pukul 00:11 WITA 

https://wislah.com/sejarah-singkat-kota-makassar/
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Nekara ini adalah bekas dari peninggalan zaman perunggu dan memiliki bentuk 

yang mirip dengan bentuk dandang terbalik. Garis tengahnya bidang pukul 

Nekara ini memiliki ukuran 126 cm dan tingginya mencapai 92 cm. Nekara ini 

dihiasi dengan motif flora dan fauna, termasuk 16 gambar gajah, 54 gambar 

burung, 11 gambar pohon sirih, dan 18 gambar ikan. Di permukaan gong pada 

bagian atas Nekara, mempunyai 4 arca yang menyerupai kodok melilki panjang 

20 cm, dan di sampingnya terdapat 4 menyerupai daun telinga yang memiliki 

fungsi sebagai pegangan. 

Penelitian atau temuan dari ekskavasi di Makassar mengungkapkan temuan 

gerabah, alat untuk masak yang terbuat menggunakan tanah liat, yang bersumber 

dari tepi Sungai Karama, Mamuju. Gerabah ini disebarkan penujuan daerah 

Maros, Makassar, Takalar, dan Bantaeng. Jika dilihat dari coraknya, gerabah 

tersebut mencerminkan perkembangan dalam dua periode, yaitu Waktu untuk 

melakukan pertanian dan periode perdagangan. 

Dalam pembuatan gerabah ini kemudian diikuti dan dikerjakan oleh para 

masyarakat yang berada di Jongaya, Gowa, termasuk Takalar. Praktik pembuatan 

gerabah ini terus berkembang hingga tahun 1970 dan gerabah-gerabah tersebut 

dijual di pesisir Sulawesi Selatan dengan menggunakan sistem barang ditukar 

dengan barang (barter) dengan memakai beras atau padi. 

Pada periode antara tahun 1960 hingga 1966, terdapat aktivitas penggalian 

yang dilakukan oleh penduduk di beberapa lokasi di pesisir bagian barat 

Sulawesi Selatan, seperti di Daerah Pinrang, Polewali, Gowa, Takalar, dan 

beberapa daerah lainnya. Mereka menggali sehungga dalamnya mencapai kisaran 

antara 0,50 m hingga 2,00 m dan menemukan berbagai alat rumah tangga, seperti 

piring, mangkuk, guci, kendi, basi, cangkir, dan lainnya. Alat-alat rumah tangga 

ini memiliki nilai seni, budaya, dan ekonomi yang tinggi dan sebagian besar 
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berasal dari Cina dan Siam. 

Hasil pengeboran tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan dagang 

dan pertukaran budaya yang erat antara penduduk Sulawesi Selatan dan bangsa 

Cina. Di Pulau Barrang Lompo, Makassar, ditemukan nisan pada kuburan Islam 

yang memiliki kemiripan dengan menhir (batu tegak yang digunakan sebagai 

batu peringatan dalam pemujaan arwah leluhur). Menhir ini memiliki tinggi 

sekitar 1,50 meter dan merupakan bagian dari tradisi megalitik yang muncul 

setelah masa perkembangan bercocok-tanam. 

Ketika memasuki periode sejarah, terdapat beberapa catatan penting 

mengenai Sulawesi Selatan. Beberapa catatan ini dicatat oleh pelaut-pelaut 

seperti Tome' Pires pada tahun 1513, Pinto pada tahun 1544, Antonio Galvao, 

dan Willem Lodewycksz pada tahun 1596. Tome' Pires, seorang ahli obat-obatan 

asal Lisbon, Portugal, melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia 

antara tahun 1513-1515 setelah penaklukan Malaka oleh Portugis pada tanggal 

24 Agustus 1511. Selama perjalanannya, ia mencatat informasi tentang orang 

Makassar dan kemudian catatan-catatan ini dimasukkan ke dalam buku "Suma 

Oriental." Catatan-catatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris oleh Armando Costesao dan terbit pada tahun 1944. 

Petunjuk selanjutnya ialah "tulisan lontara", yang mencakup dokumen-

dokumen yang disusun oleh Daeng Pammate pada masa pemerintahan Raja 

Gowa Tumapa'risi Kallonna (1510-1546) serta tulisan lontara dari Seorang 

penulis lain juga mencatat serangkaian peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan 

Gowa dan Kerajaan Tallo. Salah satunya adalah jatuhnya Kota Malaka, yang 

merupakan pusat perdagangan utama yang dikuasai oleh Portugis, terjadi 

perubahan dalam arus perdagangan di wilayah Nusantara. Pedagang-pedagang 

memutuskan untuk mengalihkan aktivitas perdagangan mereka ke beberapa kota 



47 

 

 

di Nusantara, di antaranya Pidie, Jambi, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, 

Tuban, Gresik, Makassar, dan Banda. Hal ini menyebabkan kota-kota tersebut 

menjadi sibuk dengan kunjungan pedagang yang meningkat. 

Pada tahun 1605, agama Islam mulai menyebar di Kerajaan Gowa dan 

Kerajaan Tallo. Makassar, yang sebagai ibu kota Kerajaan Gowa, Mengalami 

peningkatan kunjungan pedagang dari berbagai negara, kota tersebut kemudian 

menjadi pusat perdagangan yang ramai, negara-negara seperti Portugis, Inggris, 

Jepang, dan kemudian Belanda, termasuk di antara mereka yang berkepentingan 

di wilayah tersebut. Belanda berhasil memperoleh kendali atas Kerajaan Gowa 

setelah jatuhnya Benteng Ujung Pandang pada tahun 1667, dan Benteng Somba 

Opu pada tahun 1669. Setelah peristiwa tersebut, mereka membentuk sistem 

pemerintahan kolonial di wilayah yang mereka kuasai, Yang kemudian 

berkembang menjadi sistem pemerintahan Hindia Belanda sesuai dengan 

Reglemen Pemerintahan 1815. Sistem ini menetapkan pusat pemerintahan di 

dalam Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam). 

Setelah Belanda berhasil malakukan penguasaan sebagian di wilayah 

Sulawesi Selatan karena jatuhnya Benteng Ujung Pandang dan Benteng Somba 

Opu, mereka selalu menghadapi penyerangan yang gigih, yang dilakukan oleh 

raja-raja serta para rakyat Sulawesi Selatan. Perlawanan ini pantang surut hingga 

kisruhnya peperangan Pasifik di tahun 1941. Pada tahun 1942, di kota Makassar, 

pemerintahan Belanda digantikan oleh pemerintahan yang dipegang kendali oleh 

Tentara Jepang selesai Jepang telah menduduki seluruh wilayah Indonesia. 

Akan tetapi, pemerintahan yang dipegang kendali oleh para Tentara Jepang 

tersebut hanya berjalan selama 3½ tahun dikarenakan pada tanggal 17 Agustus 

1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Meskipun kemerdekaan 

telah digapai oleh seluruh rakyat Indonesia, mereka masih belum bisa merasakan 



48 

 

 

langsung hasil perjuangan mereka yang telah berlangsung selama berabad-abad. 

Belanda datang kembali mencoba ingin mengambil alih kekuasaan dari wilayah 

Indonesia dengan cara membuat negara-negara serikat (federal). Makassar 

menjadi salah satu sarana untuk dibentuknya Negara Indonesia Timur. Namun, 

hal tersebut akhirnya selesai secara otomatis setelah adanya susunan kembali 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak itu, 

Negara Indonesia telah mengalami banyak pengubahan dalam pemerintahannya, 

dan juga struktur dari pemerintahan setiap daerahnya. 

Pengubahan dalam Struktur serta organisasi pemerintahan lokal bisa 

dikenali atau diidentifikasi melalui serangkaian peraturan, termasuk undang-

undang dan penetapan presiden. Berikut adalah daftar peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan pemerintahan daerah: 

1) “Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 tentang 

Pemerintahan Daerah, mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 1950 

berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1950”. 

2) “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 17 Januari 1957 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 

1957)”. 

3) “Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tanggal 30 Januari 1957 

tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1957 

Nomor 9)”. 

4) “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 

(disempurnakan) tanggal 7 November 1959 tentang Pemerintah Daerah, 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 129)”. 

5) “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
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(disempurnakan) tanggal 10 Februari 1961 tentang Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. (Lembaran 

Negara Tahun 1961 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2145)”. 

6) “Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965, 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 83)”. 

7) “Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3037)”. 

Peraturan-peraturan ini mencerminkan evolusi dalam pemerintahan daerah 

di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, seiring dengan perkembangan zaman. 

Undang-Undang Nomor “5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah” memiliki tujuan agar dapat memperbaiki dan 

mengarahkan pemerintahan daerah agar melaksanakan Kewenangan yang 

signifikan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Undang-Undang ini menekankan otonomi 

daerah di tingkat kedua, yang hanya berlaku selama 25 tahun. 

Namun, perubahan dalam sistem pemerintahan daerah terjadi setelah 

reformasi politik pada tahun 1998. Pada tahun 1999, diterbitkan “Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”. Undang-undang ini 

menyerahkan otonomi yang lebih besar kepada wilayah atau Daerah Kabupaten 

dan Daerah Kota, terutama dalam Area-area pemerintahan, kecuali tanggung 

jawab dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, sistem peradilan, 

kebijakan moneter, fiskal, dan agama. Implementasi “Undang-undang Nomor 22 
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Tahun 1999 di Kota Makassar dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Sebelum 

itu, pada tanggal 30 Desember 2000, apel digelar untuk menandai persiapan 

pelaksanaan undang-undang tersebut di Kota Makassar. Dengan demikian, 

Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan daerah 

di Kota Makassar dan di seluruh Indonesia. 

2. Letak Geografis 

Karakteristik geografis Kota Makassar sangatlah penting dikarenakan 

terletak di persimpangan jalur transportasi dari selatan ke utara dan dari barat ke 

timur di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Lebih tepatnya, Kota Makassar 

terletak pada Koordinat tersebut menunjukkan letak geografis Kota Makassar 

pada 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan, dengan tinggi yang 

berfluktuasi sekitar 1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Makassar 

adalah dataran pantai yang cenderung miring sekitar 0-5 derajat ke arah barat dan 

dikelilingi oleh dua muara sungai, yaitu sungai Tallo di bagian  

utara kota dan sungai Jenneberang di bagian selatan kota. Dengan demikian, Kota 

Makassar memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai pusat lalu lintas dari 

berbagai arah di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur dan selatan. 

Lihat peta Kota Makassar Berdasarkan pemisahan kecamatannya sebagai berikut: 

 

• Sumber: Badan Statistik Kota Makassar 
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Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota 

Makassar, kota ini terdiri dari 15 kecamatan dan memiliki 153 kelurahan. Di 

antara kecamatan-kecamatan tersebut termasuk Mariso, Mamajang, Tamalate, 

Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, 

Kepulauan Sangkarang, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya, dan 

Tamalanrea. Wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai adalah kecamatan 

Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya.4 

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar dapat dilihat pada bagan 

struktur sebagai berikut: 

 

 
4 https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-

dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 09:31 

WITA 

https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html
https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html
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B. Penerapan Prinsip-Prinsip Hidup Sederhana di Kalangan ASN 

(Kantor Walikota Makassar) 

Pada penelitian ini mengusut dan menganalisis fenomena yang berkaitan 

dengan praktik "Flexing" yang terjadi di kantor Walikota Makassar. "Flexing" 

merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada praktik di mana individu 

atau kelompok mencoba memanfaatkan pengaruh atau hubungan sosial mereka 

dalam lingkungan kerja untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Fenomena 

ini telah menarik perhatian karena dapat berdampak negatif pada transparansi, 

akuntabilitas, dan integritas pemerintahan.  

Gerakan Hidup Sederhana dan praktik "Flexing" adalah dua konsep yang 

dapat berhubungan dalam konteks administrasi publik dan penerapan etika di 

dalamnya. 

a. Gerakan Hidup Sederhana: 

Gerakan Hidup Sederhana merupakan inisiatif yang bertujuan untuk 

mendorong efisiensi, transparansi, dan penghematan dalam penggunaan sumber 

daya publik. Ini mencakup praktik-praktik seperti menghindari pemborosan, 

mengelola anggaran dengan cermat, dan meminimalkan penggunaan sumber daya 

yang tidak perlu. Prinsip-prinsip Gerakan Hidup Sederhana mendorong 

pemerintah dan pegawai negeri untuk bertindak dengan integritas, menjaga 

akuntabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

b. Flexing: 

Di sisi lain, praktik "Flexing" merujuk pada upaya individu atau kelompok 

dalam lingkungan kerja untuk memanfaatkan pengaruh atau hubungan pribadi 

mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan cara yang 

tidak transparan atau tidak etis. "Flexing" dapat melibatkan memanfaatkan 

konektivitas politik, hubungan pribadi, atau kekuasaan dalam pengambilan 
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keputusan atau alokasi sumber daya. 

Kaitan antara Gerakan Hidup Sederhana dan praktik "Flexing" adalah 

bahwa Gerakan Hidup Sederhana berusaha untuk mengurangi perilaku yang tidak 

etis, termasuk "Flexing," dalam pemerintahan. Dengan mendorong praktik hidup 

sederhana, pemerintah dan pegawai publik diharapkan untuk lebih berfokus pada 

tugas-tugas mereka yang sebenarnya, serta untuk menghindari tindakan yang 

bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Penerapan Gerakan Hidup Sederhana dapat membantu mengurangi insentif 

untuk melakukan "Flexing" karena menekankan pentingnya integritas, 

transparansi, dan pengelolaan yang bijak dalam administrasi publik. Dengan kata 

lain, mengadopsi Gerakan Hidup Sederhana dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang kurang mendukung praktik-praktik yang tidak etis seperti 

"Flexing" dalam birokrasi pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya lebih luas 

untuk mempromosikan etika dalam administrasi publik, Gerakan Hidup 

Sederhana dapat berperan penting dalam mengurangi risiko pelanggaran etika 

seperti "Flexing." 

Surat Edaran MENPANRB “No. 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup 

Sederhana” merupakan sebuah panduan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

Surat edaran ini memberikan pedoman dan aturan terkait dengan implementasi 

Gerakan Hidup Sederhana di lingkungan pemerintahan dan birokrasi. 

Konsep Gerakan Hidup Sederhana dalam konteks administrasi publik 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

penggunaan sumber daya publik. Hal ini dilakukan dengan mengurangi 

pemborosan, menghindari praktik korupsi, dan mempromosikan penggunaan 

sumber daya yang hemat, efisien, dan berkeadilan. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hidup 

sederhana telah dilakukan oleh kalangan ASN dikantor Walikota Makassar 

berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Rosnaidah, SH, MM 

selaku kepala bidang kinerja dan penghargaan Kota Makassar mengatakan: 

“Kalo terkait gerakan hidup sederhana, ASN kami disini sudah menerapkan 

hidup sederhana dalam arti hidup sederhana pada sandang, pangan dan 

papan. Sejauh ini belum ada ASN kami yang melakukan tindakan Flexing”5 

Seluruh ASN kantor Walikota Makassar sudah mencoba menerapkan 

prinsip-prinsip hidup sederhana hal yang sama di sampaikan oleh Fauzan selaku 

ASN BKPSDMD Kota Makassar mengatakan bahwa: 

“Prinsip-prinsip hidup sederhana itu memang harus melekat pada ASN 

terlebih ASN merupakan public servant masalah memamerkan 

kepemilikan suatu barang itu sudah termasuk pada kegiatan riya dan 

tentunya juga akan menjadi sorotan publik kalo kita-kita ini yang 

melakukannya”6 

 Salah satu ASN selaku bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota 

Makassar juga mengatakan bahwa:  

“Gerakan Hidup Sederhana pada kalangan ASN di sini yah, sesuai pada 

gaji, sesuai dengan pemasukan kalaupun lebih berarti ada penghasilan di 

luar gaji tersebut, untuk melihat gaji ASN pun itu sudah termasuk 

sederhana, kalo pun lebih dari kedua hal tersebut maka itu yang menjadi 

tanda tanya” 

 Oleh karena itu seluruh kalangan ASN juga di wajibkan untuk melaporkan 

LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) yang merupakan 

daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN 

dengan ditetapkan oleh kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

 
5 Rosnaidah (54 tahun), KABID Kinerja dan Penghargaan pada tanggal 18 Oktober 2023, 

di Mall GTC Kota Makassar Jl. Metro Tanjung Bunga 
6 Fauzan (50 tahun), ASN BPKSDMD pada tanggal 18 Oktober 2023, di Mall GTC Kota 

Makassar Jl. Metro Tanjung Bunga 
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ASN Biro Organisasi dan Tata Laksana yang mengatakan bahwa:  

“Kami ASN di wajibkan untuk melakukan LHKASN pada aset-aset yang 

dimiliki oleh ASN, Seperti sertifikat tanah atas nama ASN, Surat 

kendaraan, bahkan segala bentuk kepemilikian yang bernilai jual di 

LHKASN yang ditujukan langsung pada Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia”7 

Di sambung oleh Ibu Rosnaidah, SH, MM selaku kepala bidang kinerja 

dan penghargaan Kota Makassar mengatakan: 

“Wajib berarti ada sanksi yang didapatkan oleh ASN ketika tidak tertib 

untuk menyampaikan LHKASN nya, untuk saat ini TPP (Tambahan 

Penghasilan Pegawai) tidak diberikan”8 

 Data survei menunjukkan sebagian besar informan mengatakan bahwa 

penerapan gerakan hidup sederhana pada kalangan ASN dikantor Walikota 

Makassar telah di terapkan oleh beberapa ASN. 

C. Penegakan Hukum Kegiatan Flexing pada kalangan ASN 

di Kantor Walikota Makassar 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Walikota Makassar, merupakan 

penyelenggara yang berorientasi dalam pelayanan publik yang mengedepankan 

asas-asas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governace) di lingkup 

wilayah kota Makassar. Etika pegawai merupakan tolak ukur utama dalam 

tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian 

terhadap kinerja pemerintah yang nampak kelihatan dengan mata langsung. 

Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan 

yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran etika 

pegawai dari pelayan publik sangat penting khususnya dalam menggunakan sosial 

 
7  ASN Biro Organisasi dan Tata Laksana pada tanggal 18 Oktober 2023, di Kantor 

Walikota Makassar Jl.Ahmad Yani No. 2 
8 Rosnaidah (54 tahun), KABID Kinerja dan Penghargaan pada tanggal 18 Oktober 2023, 

di Mall GTC Kota Makassar Jl. Metro Tanjung Bunga 
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media untuk tidak melakukan tindakan Flexing sebagai bentuk dalam menjaga 

visi dan misi yang telah dirancang sebagai tujuan dari penyelenggaraan layanan 

publik dapat tercapai. Disamping itu, menindak lanjuti adanya Kegiatan Flexing 

melalui intruksi Walikota Makassar menghimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil 

Negara (ASN) untuk tertib dan tidak terjebak pada budaya hedonisme yang dapat 

menumbuhkan kecurigaan yang berujung pada stigma negatif masyarakat. Namun 

dalam hal ini penegakan hukum terkait tindakan flexing pada kalangan ASN di 

Kantor Walikota Makassar belum memiliki regulasi atau aturan secara mengikat 

untuk menjadi pedoman dalam penegakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti dengan Ibu Rosnaidah, SH, MM selaku kepala bidang kinerja dan 

penghargaan Kota Makassar mengatakan bahwa:  

“Kami sebagai BKD belum ada cantolan aturan khusus untuk penegakan 

dari tindakan Flexing yang terjadi di kantor Walikota Makassar”9 

Salah satu ASN selaku bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Makassar 

juga mengatakan bahwa:  

“Di bidang ORTALA merasa belum ada aturan yang dapat di jadikan secara 

khusus menangani tindakan dari flexing jika di lakukan oleh kalangan ASN 

di kantor Walikota Makassar.” 10 

Serta sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Asriyanti, S.H, M.H Bagian 

Hukum, bidang Analis Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa:  

“Dari bagian hukum sendiri, secara regulasi tentang pengaturan khusus 

mengenai flexing itu belum ada akan tetapi kami selalu mendapatkan 

himbauan dan arahan dari pimpinan untuk tidak melakukan flexing dan 

bersopan santun dalam bersosial media”.11 

 
9 Rosnaidah, KABID Kinerja dan Penghargaan pada tanggal 18 Oktober 2023, di Mall 

GTC Kota Makassar Jl. Metro Tanjung Bunga 
10 ASN Biro Organisasi dan Tata Laksana pada tanggal 18 Oktober 2023, di Kantor 

Walikota Makassar Jl.Ahmad Yani No. 2 
11 Asriyanti, S.H, M.H (40 Tahun), Bagian Hukum pada tanggal 22 November 2023, di 

Kantor Walikota Makassar Jl.Ahmad Yani No. 2 
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Flexing menjadi sorotan di sosial media terlebih yang melakukan kegiatan 

tersebut merupakan ASN atau pelayan publik, penggunaan etika dalam bersosial 

media sangat penting bagi kalangan ASN. Namun pengaturan tersebut belum 

memiliki dasar hukum yang kuat dalam pemberian sanksi penegakan hukum nya. 

Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Asriyanti. S.H. M.H bahwa: 

“Kami selaku bagian hukum yang jelas secara teknis kami yang memiliki 

tugas dalam menyusun draft peraturan dan sejauh ini terkait aturan perihal 

etika dalam penggunaan sosial media tersebut, belum ada aturan secara 

khusus bagi kalangan ASN”12  

Namun kalangan ASN kantor Walikota Makassar memiliki aturan batasan 

dalam berpenampilan di kantor yang menjadi dasar untuk di pedomani hal 

tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Rosnaidah, SH, MM selaku 

kepala bidang kinerja dan penghargaan Kota Makassar yakni:  

“Batasan-batasan mengenai penampilan berpakaian ASN di kantor 

Walikota Makassar harus etis dan tidak berlebih-lebihan harus sesuai pada 

SOP (Standar Operasional Prosedur), diluar itu kami akan tegur dan tindak 

sesuai pada aturan disiplin pegawai”13 

Dengan hal tersebut maka sesuai dengan data survei menunjukkan sebagian 

besar informan mengatakan bahwa penegakan hukum dalam kegiatan Flexing 

pada kalangan ASN masih belum dapat diberikan sanksi maupun penegakan 

bentuk lainnya yang memberikan efek jera pada pelaku yang jelas dapat merusak 

prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 

 

 

 
12 Asriyanti, S.H, M.H (40 Tahun), Bagian Hukum pada tanggal 22 November 2023, di 

Kantor Walikota Makassar Jl.Ahmad Yani No. 2 
13 Rosnaidah, KABID Kinerja dan Penghargaan pada tanggal 18 Oktober 2023, di Mall 

GTC Kota Makassar Jl. Metro Tanjung Bunga 
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D. Flexing dalam Perspektif Siyasah Duturiyah 

Siyasah Dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin dengan 

rakyatnya dan juga lembaga-lembaga yang berada di masyarakat. Dengan itu pada 

fiqh Siyasah Dusturiyah dibatasi dengan pembahasan yang berkaitan pada 

peraturan perundang-undangan, yang dituntut oleh hal ihwal negara dari aspek 

persesuaian dengan prinsip agama serta menurut realisasi kemaslahatan manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya.14  

Setelah mengalami proses penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata "dustur" 

mengalami perkembangan makna menjadi "asas", "dasar", atau "pembinaan". 

Dalam konteks istilah, dustur merujuk pada suatu kumpulan kaidah yang 

mengatur prinsip-prinsip dasar dan hubungan kerja sama antara anggota 

masyarakat dalam suatu negara. Hal ini mencakup aturan yang dapat bersifat tidak 

tertulis, seperti konvensi, maupun tertulis, seperti konstitusi. 

Dustur menjadi suatu konsep yang mencakup landasan hukum dan normatif 

untuk menjalankan tata kehidupan masyarakat dalam sebuah entitas negara. 

Dengan kata lain, dustur mencerminkan seperangkat ketentuan yang membentuk 

kerangka kerja untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan stabilitas dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam perkembangannya, kata "dustur" telah diadopsi dan diserap ke dalam 

bahasa Indonesia. Salah satu arti yang diterimanya adalah sebagai undang-undang 

dasar suatu negara. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang "dustur" 

dalam konteks Indonesia, kita merujuk pada fondasi hukum tertinggi yang 

mengatur hak, kewajiban, dan struktur pemerintahan suatu negara. 

 

 
14 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syari’ah, (Jakarta: Kencana,2003,cetKe-3) h. 31   
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Pentingnya penggunaan istilah dustur dalam konteks hukum dan 

pemerintahan menunjukkan bagaimana suatu masyarakat dapat menata dirinya 

sendiri dengan prinsip-prinsip yang jelas dan tertuang secara formal. Konsep 

dustur juga mencerminkan semangat untuk menciptakan sistem yang adil, 

demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. 

Berdasarkan Al-quran dan as-Sunnah, ajaran umat Islam memerintahkan 

untuk tidak berperilaku sombong atau melakukan tindakan pamer kekayaan yang 

ditegaskan dalam ayat Al-quran adalah surah Al-Isra ayat 37 yang menyatakan: 

ا  
ً
 طُوْل

َ
بَال جِ

ْ
غَ ال

ُ
نْ تَبْل

َ
رْضَ وَل

َ
ا
ْ
خْرِقَ ال

َ
نْ ت

َ
رْضِ مَرَحًاۚ اِنَّكَ ل

َ
ا
ْ
ا تَمْشِ فِى ال

َ
 وَل

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. 

Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan 

sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." (Q.S. Al-Isra: 

37)15 

Ayat ini menjadi panduan bagi umat Islam untuk menjauhi sikap sombong 

dan mengutamakan sikap rendah hati. Sombong dianggap sebagai sikap yang 

tidak sesuai dengan kehendak Allah, sementara rendah hati dipandang sebagai 

sifat yang diberkati. Dengan demikian, umat Islam diarahkan untuk menjalani 

kehidupan dengan penuh kerendahan hati, menghindari sombong, dan senantiasa 

mengingat batasan kekuasaan dan kemampuan manusia di hadapan kebesaran 

Allah. Rendah hati merupakan salah satu sifat yang sangat ditekankan dalam 

ajaran Islam. Al-quran menggarisbawahi pentingnya sikap tawadhu’ (rendah hati), 

salah satunya terdapat dalam surah Al-furqan ayat 63 yang berbunyi:  

مًا  
ٰ
وْا سَل

ُ
وْنَ قَال

ُ
جٰهِل

ْ
اِذَا خَاطَبَهُمُ ال رْضِ هَوْنًا وَّ

َ
ا
ْ
ى ال

َ
ذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَل

َّ
حْمٰنِ ال  وَعِبَادُ الرَّ

Terjemahnya: "Dan hamba-hamba Tuhan yang paling penyayang adalah 

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, 

 
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. 
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dan jika orang-orang bodoh mendekati mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata yang baik." (Q.S. Al-Furqan: 63)16 

Ayat ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang rendah hati tidak 

hanya menjalani kehidupan dengan sikap tawadhu', tetapi juga menjawab 

ketidaktahuan atau kesombongan orang lain dengan perkataan yang baik. Mereka 

tidak terpancing emosi, melainkan memberikan respons yang penuh kedamaian 

dan kesopanan. 

Dengan demikian, rendah hati dalam Islam bukanlah hanya tentang sikap 

luar, tetapi juga mencakup cara berbicara dan bersikap positif dalam menghadapi 

berbagai situasi. Sikap rendah hati ini mencerminkan kedalaman iman, 

penghormatan terhadap sesama, dan kesadaran akan kebesaran Allah. Rendah hati 

bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan sifat mulia yang mendapatkan 

ridha Allah.  

رْضِۗ  وَ 
َ
ا
ْ
نَ ال مْ م ِ

ُ
ك
َ
ل خْرَجْنَا 

َ
آْ ا سَبْتُمْ وَمَِِّ

َ
بٰتِ مَا ك ِ

نْفِقُوْا مِنْ طَي 
َ
مَنُوْْٓا ا

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ا  يٰٓا

َ
ل

نَّ الٰلَّ 
َ
مُوْْٓا ا

َ
وَاعْل فِيْهِۗ   تُغْمِضُوْا  نْ 

َ
ا آْ 

َّ
اِل خِذِيْهِ 

ٰ
بِا سْتُمْ 

َ
وَل تُنْفِقُوْنَ  بِيْثَ مِنْهُ  خَ

ْ
مُوا ال   تَيَمَّ

 غَنِيٌّ حَمِيْدٌ  

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu menghabiskan harta karena sum'ah (pamer 

kekayaan) di antara orang-orang yang tidak memiliki kelembutan 

hati, dan janganlah kamu meminta-minta dengan cara yang 

terang-terangan." (Q.S. Al-Baqarah: 267)17 

Larangan untuk membuang-buang harta karena tujuan pamer kekayaan 

menunjukkan bahwa Islam menilai tinggi keadilan dan pemeliharaan harta yang 

bijak. Dengan demikian, tindakan pemimpin atau pelayan publik yang 

memamerkan kekayaan harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, 

rendah hati, dan pengelolaan harta yang bijak sesuai dengan ajaran Islam. 

 
16 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. 
17 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. 
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Pemimpin atau pelayan publik yang menjalankan tanggung jawabnya dengan adil 

dan tawadhu’ akan membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat 

integritas kepemimpinan. 

 Adapun pendapat dari AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A. selaku ketua 

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Makassar mengatakan: 

“Perilaku Flexing atau pamer harta kekayaan merupakan kegiatan riya dan 

riya tersebut dapat meruntuhkan semua pahala dari amal yang dilakukan, 

kemudian juga perilaku riya dengan harta juga ada pada kisah Qarun”.18 

 

Qarun adalah salah satu tokoh dalam sejarah yang disebutkan dalam Al-

Quran. Kisahnya disebutkan dalam Surah Al-Qasas (Surah ke-28) dalam Al-

Quran. Qarun merupakan seorang yang kaya raya dan memiliki kekayaan yang 

luar biasa di zamannya. 

Dalam kisah tersebut, Qarun adalah seorang yang diberi kekayaan yang 

sangat besar oleh Allah SWT. Namun, sayangnya, ia menjadi sombong dan 

congkak karena kekayaan yang dimilikinya. Ia menunjukkan sikap sombongnya 

kepada masyarakat dan merasa bahwa kekayaannya adalah hasil dari kecerdasan 

dan usahanya sendiri, tanpa mengakui bahwa segala kekayaan yang dimilikinya 

adalah anugerah dari Allah SWT. 

Pada suatu ketika, Nabi Musa (AS) menasihati Qarun agar bersyukur 

kepada Allah atas kekayaan yang diberikan kepadanya dan agar menggunakan 

kekayaannya untuk kebaikan dan membantu orang lain. Namun, Qarun tetap 

teguh dengan keangkuhannya dan menolak nasihat dari Nabi Musa. 

Allah SWT kemudian menunjukkan kekuasaan-Nya dan menyatakan 

kehendak-Nya untuk menghukum Qarun dan kelompoknya yang sombong. 

 
18 AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A. (75 Tahun), Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota 

Makassar pada tanggal 22 November 2023, di Kantor Majelis Ulama Indonesia Jl. Tarakan, No. 

155 B Ruko 5/6, Kota Makassar. 
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Akhirnya, bumi pun menelan Qarun beserta hartanya yang melimpah. Kisah ini 

menjadi pelajaran tentang pentingnya bersyukur atas anugerah yang diberikan 

Allah, serta tentang bahaya sikap sombong dan kesombongan terhadap harta dan 

kekayaan. 

Kisah Qarun dalam Al-Quran menjadi peringatan bagi manusia agar tidak 

terlena dengan kekayaan yang dimiliki, tetapi untuk senantiasa bersyukur kepada 

Allah SWT dan menggunakan harta kekayaan dengan cara yang benar dan 

memberi manfaat bagi sesama. Pada hal tersebut terdapat pada surah Al-Qashash 

ayat 75-76 yang berbunyi: 

 

 عَنْهُمْ 
َّ
ِ وَضَل ٰ حَقَّ للِّ

ْ
نَّ ال

َ
مْ فَعَلِمُوْْٓا ا

ُ
نَا هَاتوُْا بُرْهَانكَ

ْ
ةٍ شَهِيْدًا فَقُل مَّ

ُ
ِ ا

 
ل
ُ
ا  وَنَزَعْنَا مِنْ ك  مَّ

انُوْا يَفْتَرُوْنَࣖ   
َ
 ك

Terjemahnya: 

“Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu Kami katakan, 

“Kemukakanlah bukti kebenaranmu!” Maka, tahulah mereka bahwa yang 

hak itu milik Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-

adakan”. (Q.S. Al-Qashash: 75)19 

 

   
ُ
ا تَنُو ْ

َ
ل هٗ  مَفَاتِحَ اِنَّ  مَآْ  نُوْزِ 

ُ
ك
ْ
ال مِنَ  تَيْنٰهُ 

ٰ
يْهِمْۖ وَا

َ
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa,568) tetapi dia berlaku aniaya 

terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan 

harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang 

kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah engkau 

terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

terlalu membanggakan diri”. (Q.S. Al-Qashash: 76)20 

 
19 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. 

 
20 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. 
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Dengan perilaku pamer harta kekayaan tersebut yang melakukan adalah 

seorang ASN pelayan publik AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A. selaku ketua 

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Makassar menyatakan pandangannya: 

“Ketika pamer harta kekayaan tersebut di lakukan oleh pemerintah dengan 

niat untuk memperlihatkan saja kepada individu lain atau bukan dengan 

tujuan untuk beribadah seperti zakat serta juga mendorong orang lain untuk 

melakukan suatu kebaikan itu tidak dapat dibenarkan”.21 

Serta dengan demikian perilaku pamer harta kekayaan yang pelakunya 

merupakan pegawai pelayan publik tentunya memiliki dampak negatif AG. DR. 

KH. Baharuddin HS, M.A. selaku ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota 

Makassar menyatakan pandangannya terkait dampak tersebut ialah: 

“Tentu pegawai pelayan publik yang melakukan flexing, dapat memiliki 

dampak negatif salah satunya terhadap masyarakat yang dimana masyarakat 

dapat mengikutinya atau mencontoh, karena seharusnya pegawai dapat 

menjadi teladan” 

Namun melalui pertimbangan agama dan moral, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) menyarankan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah menanggapi 

kegiatan Flexing guna menjaga keselarasan nilai-nilai sosial dan keagamaan. AG. 

DR. KH. Baharuddin HS, M.A. selaku ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

Kota Makassar menyatakan: 

 “Langkah-langkah yang baik dilakukan ialah pimpinan harus juga ikut serta 

aktif memantau dan juga memberikan nasehat kepada pegawainya untuk 

menghindari masalah tersebut, kalo pun ada pegawai yang tidak patuh 

setidak di berikan sanksi teguran hingga pegawai itu di nonaktifkan” 

 
21 AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A. (75 Tahun), Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota 

Makassar pada tanggal 22 November 2023, di Kantor Majelis Ulama Indonesia Jl. Tarakan, No. 

155 B Ruko 5/6, Kota Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP
 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan prinsip hidup sederhana dikalangan ASN (Aparatur Sipil 

Negara) di kantor Wali Kota Makassar telah di jalankan, namun dalam 

praktiknya masih ada ASN yang masih melakukan gaya hidup mewah 

melalui media sosialnya. Meskipun hanya teramati melalui media sosial, hal 

ini menimbulkan stigma negatif masyarakat mengenai kesesuaian terkait 

dengan kode etik dan prinsip-prinsip moral yang seharusnya dijunjung 

tinggi oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai pelayan publik.  

2. Proses penegakan hukum terhadap kegiatan flexing di kantor Walikota 

Makassar, tidak memiliki mekanisme yang pasti. Dikarenakan adanya 

beberapa faktor yang sangat mempengaruhi:  

1. Sulitnya pembuktian-pembuktian mengenai tindakan flexing. 

2. Ketidakjelasan dalam aturan kode etik terkait prinsip hidup 

sederhana. 

Konsep hidup sederhana dapat diinterpretasikan secara beragam, sulit 

diterapkan dalam konteks penegakan hukum karena sifatnya yang abstrak 

dan tergantung pada nilai-nilai budaya masyarakat. Ketidakjelasan ini 

memungkinkan praktik flexing tanpa konsekuensi hukum yang jelas. 

Diperlukan peninjauan ulang peraturan yang lebih rinci dan kontekstual 

terkait prinsip hidup sederhana untuk memastikan penegakan hukum yang 

efektif terhadap praktik flexing yang merugikan prinsip-prinsip dasar 

pemerintahan yang baik. 
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3. Praktik Flexing menurut Siyasah Dusturiyah mengemukakan bahwa 

kegiatan yang tidak etik sebagaimana, praktik flexing atau pamer kekayaan 

sebuah prilaku yang memiliki dampak membahayakan stabilitas sosial dan 

politik, merusak kredibilitas pemimpin, mengancam integritas 

konstitusional, serta mempengaruhi pembentukan kebijakan ekonomi. 

Selain itu, flexing juga dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial. Perspektif 

ini menyoroti bahwa praktik flexing bertentangan dengan nilai-nilai Islam 

yang menekankan hidup sederhana, keadilan sosial, dan kerendahan hati 

(Tawadhu). Dalam ajaran Islam, sikap sombong yang terkandung dalam 

tindakan flexing dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang 

terkandung dalam ayat Q.S. Al-Isra: 37. Dengan demikian, dari sudut 

pandang Siyasah Dusturiyah, flexing dianggap merugikan stabilitas sosial-

politik dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong hidup 

sederhana, keadilan sosial, dan kerendahan hati. Serta telah dijelaskan pula 

pada Q.S. Al-Qashash: 75-76 dalam Kisah Qarun. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Untuk memastikan agar aturan ini menjadi lebih konkret dan mudah 

diimplementasikan, surat edaran tersebut seharusnya: 

1. Penting adanya lembaga internal di pemerintah Kota Makassar yang secara 

khusus melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan flexing. 

2. Seharusnya pemerintah Kota secara struktural dari pusat hingga daerah 

memiliki sistem penegakan hukum yang pasti terkait dengan 

penyalahgunaan etika dalam kegiatan flexing bagi pegawai ASN (Aparatur 

Sipil Negara).   
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3. Sebaiknya dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPANRB) 

mendefinisikan "hidup sederhana" secara lebih rinci, dengan memberikan 

pedoman tentang apa yang dianggap sebagai praktik hidup sederhana di 

lingkungan pemerintahan. 

4. Menyertakan contoh konkret tentang bagaimana prinsip hidup sederhana 

harus tercermin dalam tindakan sehari-hari pegawai pemerintah, termasuk 

dalam hal penggunaan harta dan aset pemerintah agar terhindar dari 

tindakan Flexing. 

5. Menjelaskan bagaimana pengawasan dan pelaporan terkait dengan prinsip 

hidup sederhana akan dilakukan, sehingga dapat meminimalkan potensi 

penafsiran yang berbeda-beda. 

6. Perluasan pelatihan etika dan integritas di antara pegawai, serta peningkatan 

transparansi pada proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman 

yang lebih baik tentang kegiatan Flexing dapat membantu pimpinan dan 

Bidang terkait untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik Flexing ini di 

lingkungan kerja mereka.  
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