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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) 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 

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

tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

tranliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A آ

 Kasrah I I اؚ 

 ḍammah U U اؙ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ىؙ ؘ

َ   وؘ  fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

ْٛف    kaifa : ك 

ْٕ ڶ  ْ  : haula 

 

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 

...ٖ  َ  I ا  َ … fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas ىؚ 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas وؙ 

Contoh: 

بد  māta: ي 

ي ٗ  ramā : س 

  qīla : قِ لْ  

ْٕ د ًُ  ٚ : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasinya untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

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

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭahitu ditransliterasinya dengan ha (h). 

Contoh: 

خُ الأْ  طْف بل ْٔ ض   rauḍahal- atfāl : س 

ُْٚ خاُنْف بضِه خ ذِ  ً  al- madīnah al- fāḍilah : ا نْ

خ  ً نْذِكْ  َ   : al- ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah. 

Contoh: 

ثَُّ ب  rabbanā : س 

ُْٛ ب  najjainā : َ جَّ

 al- ḥaqq : ا نْذ ك

 nu ’’ima : َعُِىّ

  ٔ  aduwwun ‘ : ع ذُ

Jika huruf  ٖber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ٖ َِ ),maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 
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ن ع َِ َّ  َ   : ’ Alī(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ع ث ش  َِ َّ  َ  : ’Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال) alif lam 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

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

ن خ نْز   al- zalzalah (bukanaz- zalzlah) : ا نزَّ

 al- bilādu : ا نْجلِا  دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

ٌ ْٔ  ta ’ murūna : ر أيُْشُ

ء   ْٙ  syai’un : ش 

 umirtu : أيُِشْد

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 
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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. Lafẓ al-Jalālah (الله( 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

ٍُ اللِ  ْٚ  billāhثبلله    dīnullāhدِ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ aljalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

خِ ا  ً دْ ْٙ س  ُْىْ فِ Humfi raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, 

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

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
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diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka 

atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu 

Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd 

Muhammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid 

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = Subhanahu wa Ta’āla 

saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam  

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriyah  

M = Masehi  

SM = Sebelum Masehi  

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4  

HR = Hadis Riwayat  

t.p. = Tanpa penerbit  

t.t. = Tanpa tempat 

 t.th. = Tanpa tahun 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Sitti Nur Aiska 

Nim   : 10200119111 

Judul Skripsi  : Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian 

Konflik Kepala Desa di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif Siyasah 

Syar’iyyah). 

 

Skripsi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Pada 

Penyelesaian Konflik Kepala Desa di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif Siyasah 

Syar‟iyyah). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Faktor 

penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat desa Boddia Kec.Galesong 

Kabupaten Takalar? 1) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik 

yang terjadi di masyarakat desa Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar. 3) 

Bagaimana Tinjauan Siyasah Syariyyah terhadap Penyelesaian Konflik Kepala 

Desa di Kabupaten Takalar? 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berlokasi di Desa Boddia Kec. 

Galesong Kab. Takalar. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara 

dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan Faktor penyebab timbulnya permasalahan konflik yang terjadi di 

masyarakat desa boddia kec.galesong kabupaten takalar dikarenakan adanya 

warga desa lain yang mencalonkan diri sebagai kepala Boddia sehingga 

masyarakat tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian karena adanya kecurangan 

yang terjadi pada saat perhitungan suara   calon kepala desa Boddia dan ada 

beberapa masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan calon kepala desa sehingga 

terjadi konflik di masyarakat. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang 

terjadi di masyarakat desa boddia kec.galesong kabupaten takalar mengenai 

Dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat desa Boddia dianggap masih 

belum efektif karena hal ini terlihat bagaimana konflik antar masyarakat yang 

sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah Desa 

setempat, di mana sistem penanganan konflik masih dianggap menjadi kendala 

karena minimalisirnya pemahaman oleh mayoritas aparatur pemerintah desa 

dalam penyelesaian suatu konflik tertentu yang terjadi di masyarakat. Pandangan 

Siyasah Syariyyah terhadap penyelesaian konflik pemerintah Desa berusaha 

semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar dari 

berbagai konflik yang terjadi di masyarakat yaitu dengan melaksanakan tanggung 

jawabnya agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat yang akan menimbulkan 

efek buruk terhadap masyarakat. 

Implikasi penelitian ialah 1. Penyelesaian konflik yang terjadi di 

masyarakat desa Boddia harus benar-benar diselesaikan dan diperhatikan dengan 

baik agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat. 2. Kepala desa Boddia harus 

netral kepada pihak-pihak yang berkonflik agar tidak terjadi kesalahpahaman. 3. 

Kepala desa Boddia dan masyarakat harus bekerja sama dalam penyelesaian 

konflik yang terjadi di masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi 

dan menyita perhatian public karena wujudnya yang sebagian besar telah 

mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan 

masyarakat. Pada umunya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, 

pemikiran, ucapan, dan perbuatan.
1
 Konflik sosial yang selanjutnya disebut 

konflik adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua 

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disentegrasi sosial 

sehingga menggangu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2
 

Akibat terjadinya konflik/pertikaian yaitu adanya interaksi sosial karena 

interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan 

tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami 

dinamika. Konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling 

memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 

dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak berusaha yang ingin,  

 

                                                      

1
 Kamaluddin Ahmad, Ongki, “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar 

Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015”. Vol. 7 No. 1 Maret 2019, h. 

583 . 

2
 Pasal 1 ayat 1UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 
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pihak lain dengan menghancurkannya.
3
 

Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu, kemudian saling menegur 

sapa, berjabat tangan bahkan sampai terjadi perkelahian ataupun konflik dan 

sebagainya.  Dari peristiwa tersebut terdapat dua pihak dimana salah satu pihak 

memberikan aksinya kemudia pihak lainnya memberikan respon (reaksi) terhadap 

aksi tersebut.
4 

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam 

masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan antara 

kepentingan perorangan dan kelompok-kelompok, jika antar kelompok terdapat 

kesamaan-kesamaan tertentu maka akan terjadi kerja antar kelompok sosial, 

sebaliknya jika diantara kelompok-kelompok terdapat beberapa perbedaan, maka 

kemungkinan akan terjadi konflik antar kelompok sosial. Interaksi sosial hanya 

berlangsung antar pihakpihak jika terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. 

Konflik sosial juga terjadi dikarenakan beberapa pendapat yang berbeda 

dala penyelesaian konflik terjadi di masyarakat tentunya menjadi bahan 

pertimbangan hal ini dalam penyelesaian konflik memerlukan beberapa tahapan 

yaitu  

1. Membuat kerangka regulasi pencegahan konflik.  

2. Membuat kerangka regulasi penanganan konflik pada saat terjadi konflik.  

                                                      
3
 Fisher, R. J. Konflik Antar Kelompok. Dalam P. T. Morton Deutsch, Hanbook Resolusi 

Konflik (Bandung: Nusa Media. 2020) h. 5 

4
 Abdul Rinaldi Muis, dkk, “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan 

Hukum Perspektif Siyasah Syar‟iyyah,” Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 

2, No. 2 (2022): 262. 
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3. Membuat peraturan sebagai landasan penanganan pasca konflik.
5
 

Negara kesatuan republik Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan 

untuk membangun bangsa dan Negara, agar mampu hidup sejajar dengan bangsa 

dan Negara lain. Bagi rakyat Indonesia, dasar dilaksanakannya persatuan dan 

kesatuan yang utuh hakekatnya adalah suatu keadaan yang menunjukan adanya 

kebutuhan dan berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kebulatan 

yang utuh.
6
 Hasrat untuk bersatu tercermin pada sila ketiga Pancasila yaitu 

Persatuan Indonesia.
7
 

Berdasarkan penjelasan diatas sangat melenceng dari harapan dan 

kenyataan yang kita harapkan bersama, terjadinya konflik sosial semakin 

meningkat di Negara yang kita cintai ini, akan tetapi semuanya dapat diselesaikan 

baik itu secara mediasi maupun secara persuasif dilakukan baik itu oleh penegak 

hukum, pemerintah desa maupun oleh pemuka masyarakat yang ada di wilayah 

desa.
8
 

Hal-hal lain yang membuat pertikaian/ perkelahian antara warga yang 

terjadi karena di impit oleh halhal yang kecil misalnya saling mengejek ataupun 

saling mencaci maki sehingga semuanya itu akan melahirkan suatu konflik secara 

                                                      
5
Suci Ramadhanthi,” Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam 

Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupetan 

Bima”skripsi (2021),h.19 

6
 Muammar Salam dan Adriana Mustafa “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh 

Pemerintah Kota Makassar”, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2, no. 1 

(2021): 116.  

7
 Azhar Hidayat, Kurniati Kurniati, “Tinjauan Siyasah Syar‟iyyah terhadap Upaya 

Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,” Siyasatuna: Jurnal 

Iimiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 3, no. 2 (2022): 434. 

8
 Sitti Hardianti, Dkk, “Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian 

Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar‟iyyah),” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah 

Syar'iyyah  3, No. 1 (Januari 2022): 108-120. 
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individu dan ketika terjadi antara individu itu terjadi maka suatu kelompok 

sosialpun akan melibatkan diri dalam artian ikut campur dalam hal pribadi orang 

lain. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk mengangkat 

judul ini mengenai, ” Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian Konflik  

Kepala Desa di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif Siyasah Syar‟iyyah” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu 

luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka 

penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka 

penulis membatasi permasalahan tentang “Kewenangan Pemerintah Daerah Pada 

Penyelesaian Konflik Kepala Desa di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif 

Siyasah Syar‟iyyah” sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan dalam beberapa hal di antaranya : 

a. Kewenangan Pemerintah Daerah 

b. Penyelesaian Konflik 

c. Perspektif Syiasah Syar‟iyyah 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk lebih mudah memahami pembahasan memberikan pemaknaan, 

maka penulis perlu mendefinisikan istilah yang dianggap penting terkait dengan 

permasalahan, yaitu Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian  Konflik 

Kepala Desa Di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif Siyasah Syar‟iyyah. 

Maka dapat didekskripsikan fokus penelitian sebagai berikut : 
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a. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang 

bersangkutan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 

mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota sebagai berikut.  

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyaraka 

2) Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang  

3) kesehataPenyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial 

4) Pelayanan bidang ketenagakerjaan 

5) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 

6) Pengendalian lingkungan hidup 

7) Pelayanan pertanahan 

8) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 

9) Pelayanan administrasi umum pemerintahan 

10) Pelayanan administrasi penanaman modal 

11) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 

12) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
9
 

b. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, 

sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam 

setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, 

                                                      
9
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2 Tentang Kewenangan 

Pemerintah Daerah. 
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masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi 

yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi yang 

merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang 

mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan 

perbedaan kepemimpinan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada 

satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsusr 

etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Dari setiap 

konflik ada beberapa di antaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada 

juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi 

kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik 

sehingga menimbulkan kekerasan dari model keekrasan yang terkecil hingga 

peperangan.
10

 

c. Siyasah merupakan bentuk masdar dari " سبس " artinya mengatur, mengurus, 

politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah.11 Menurut Ibnu Manzhur 

siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah 

peraturan perundang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.12
 

 

 

                                                      
10

 Elly M.Setiadi Dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala 

Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 

2011), h. 34 

11
 Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h. 108 

12
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,  (Jakarta: Prena Damedia, 2014), h. 4 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah 

yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Rumusan masalah ini terbagi 

atas, pokok masalah yaitu “Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian 

Konflik Kepala Desa di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif Siyasah 

Syar‟iyyah)” dan sub-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat desa 

Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di 

masyarakat desa Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar 

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syariyyah terhadap Penyelesaian Konflik 

Kepala Desa di Kabupaten Takalar? 

D. Kajian Pustaka 

Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan 

sebuah kajian pustaka seperti berikut : 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Lilin Handriani, Bahtiar, dan Hj. 

Ratna Supiyah dengan judul Peran Pemuka Masyarakat Dalam 

Menyelesaikan Konflik Digunung Jati Kecematan Kedari Barat. 

Dengan hasil penelitiannya Penyebab terjadinya konflik antara 

Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Jati Mekar yaitu: (1) kurangnya 

lapangan pekerjaan (2) masalah minuman keras (3) kesenjangan sosial 

(4) kurangnya komunikasi antara masyarakat (5) kepentingan politik. 

Peran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/pemuka masyarakat 
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setempat dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 

melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak 

yang berkonflik. Pemuka masyarakat Gunung Jati dan Pemuka 

masyarkat Jati Mekar melakukan kerja sama dalam mendamaikan para 

pemuda yang bertikai atau berkonflik.
13

 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian seperti 

problematika terjadinya konflik di masyarakat dan solusi yang 

ditawarkan serta tempat penelitiannya yang berbeda. 

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Kamaluddin, Ongki dengan judul 

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Hasil 

penelitian meunjukkan factor pemicu terjadinya konflik antar 

masyarakat di Desa Renda, antara lain: (1) kurangnya lapangan 

pekerjaan dan masalah minuman keras, (2) komunikasi yang kurang, 

(3) adanya hiburan malam. Peranan kepala Desa dalam penyelesaian 

konflik yang terjadi antar masyarakat di Desa Renda, yakni: (1) 

konsilasi, bentuk konsiliasi terjadi pada masyaralkat politik. Lembaga 

parlementer yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok 

kepentingan akan menimbulkan pertentangan, (2) mediasi, kepala 

Desa Renda, Tokoh masyarakat dan pihak kepolisian sudah 

melakukan kerjasama mendamaikan para pemuda yang berkonflik, 

akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas 

                                                      
13

 Lilin Handriani, Bahtiar, dan Hj. Ratna Supiyah (“Peran Pemuka Masyarakat Dalam 

Menyelesaikan Konflik Di Gunung Jati Kecematan Kendari Barat”) 
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perdamaian saja, hal tersebut belum mampu mereda munculnya 

kembali konflik, (3) pihak kepolisian, kepala desa dan tokoh 

masyarakat menjadi penengah kelompok yang konflik.
14

 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian 

seperti factor pemicu terjadinya konflik antar masyarakat serta tempat 

penelitiannya yang berbeda. 

3. Penelitian Ketiga Edgar Iver Taneo (2019) “Peran Pemerintah 

Kelurahan Sebagai Mediator Dalam Proses Rekonsiliasi Atas 

Perkelahian Antar Kelompok Di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa 

Lima, Kota Kupang”. Dengan hasil penelitiannya 1. Pemetaan konflik, 

hasil penelitian menunjukkan peranan dari pihak Kelurahan dalam 

upaya mengumpulkan data dalam rekonsiliasi perkelahian antar 

kelompok di Kelurahan Oesapa. 2. Melakukan dengar pendapat, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada kesepakatan dari kelompok emuda 

Sumba dan Alor untuk berdamai pada hari Sabtu 29 Maret 2014 

bertempat di Gedung Gereja Diaspora Danau Ina Oesapa, dimana 

terlebih dahulu sudah diadakan pertemuan untuk sepakat berdamai 

antar kelompok pemuda Alor dan Sumba. 3. Agenda mediasi, Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kelurahan telah melakukan 

mediasi dengan baik.
15

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

                                                      
14

Kamaluddin Ahmad, Ongki, “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar 

Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015”. Vol. 7 No. 1 Maret 20 

15
Edgar Iver Taneo (2019) “Peran Pemerintah Kelurahan Sebagai Mediator Dalam Proses 

Rekonsiliasi Atas Perkelahian Antar Kelompok Di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, 

Kota Kupang” (Skripsi: Universitas Katolik Widya Mandira, 2019). 
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penulis terletak pada fokus penelitian seperti factor peran pemerintah 

kelurahan sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi atas perkelahian 

antar kelompok di Kelurahan serta tempat penelitiannya yang berbeda. 

4. Penelitian ke empat, Asrul Aziz Lubis (2015) Meneliti tentang 

“Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mediasi Konflik (Studi kasus : 

Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mediasi Perselisihan Antar Warga 

Desa Tolang Jae Dengan Dusun Adian Goti Di Tapanuli Selatan)”, 

Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana Peranan Tokoh 

Masyarakat Dalam Mediasi Konflik yang terjadi antara Desa Tolang 

Jae dengan Dusun Adian Goti. Ada dua tahapan dalam proses untuk 

penyelesaian konflik di Desa Tolang Jae Tapanuli Selatan. Pertama, 

yang didominasi Negara melalui para aparat keamanan setempat untuk 

mengendalikan aksi kekerasan yang terjadi, namun dalam tahapannya 

ini gagal menghentikan suatu aksi kekerasan. Kedua, menggunakan 

proses mediasi dimana intervensi pihak ketiga sangat perperan 

penting, berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi akan sangat 

tergantung dengan seberapa besar peran mediator sebagai pihak netral 

yang menjembatani kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu Desa 

Tolang Jae dan Dusun Adian Goti di Tapanuli Selatan. Dengan peran 

aktif para mediator dalam proses tersebut, akan sangat membantu 

pihak-pihak yang berkonflik untuk kembali berkomunikasi agar dapat 

mengakhiri konflik secara damai. Seperti pada konflik di Desa Tolang 
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Jae yang akhirnya dapat berakhir melalui proses mediasi tersebut.
16

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus 

Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mediasi Konflik serta tempat 

penelitiannya yang berbeda. 

5. Penelitian ke Lima, Fitria Wulandari dan Farida Hanum Jurnal 

Pendidikan Sosiologi (Dinamika Konflik) Dusun Wuni Dan Dusun 

Gabug Di Desa Giricahyo) Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

konflik yang terjadi antara masyarakat Dusun Wuni dan Dusun Gabug 

merupakan konflik terbuka yang sering berujung pada kekerasan. 

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik 

berkepanjangan tersebut antara lain kurangnya saluran untuk 

mengungkapkan perbedaan pendapat, lemahnya kontrol sosial yang 

ada di masyarakat, serta terjadinya pembiaran konflik. Relefansi dari 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama 

sama meneliti mengenai konflik yang terjadi didalam masyarakat yang 

menimbulkan dinamika konflik yang berkepanjangan.
17

 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus Pendidikan 

Sosiologi (Dinamika Konflik serta tempat penelitiannya yang berbeda. 

 

 

                                                      
16

 Asrul Aziz Lubis, “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mediasi Konflik (Studi kasus : 

Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mediasi Perselisihan Antar Warga Desa Tolang Jae Dengan 

Dusun Adian Goti Di Tapanuli Selatan”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2015). 

17
 Fitria Wulandari dan Farida Hanum (Dinamika Konflik) Dusun Wuni Dan Dusun 

Gabug Di Desa Giricahyo), Jurnal Pendidikan Sosiologi, vol 3 no. 1 (2020). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian susuai permasalahan yang hendak 

dicapaidiantarannya sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya konflik sosial di 

masyarakat desa Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar. 

b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang 

terjadi di masyarakat desa Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar 

c. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Syariyyah terhadap Penyelesaian 

Konflik Kepala Desa di Kabupaten Takalar 

2. Kegunaan 

a. Manfaat Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan referensi 

dan bahan rujukan bagi semua pihak yang melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian 

Konflik Kepala Desa Boddia Kecamatan Galesong kabupaten Takalar. 

b. Manfaat Teoristis, sebagai tambahan sumber informasi dan sumber 

referensi bagi perpustakaan Fakultas Syar‟iyyah dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar, mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan 

pencatatan kematian  

c. Bagai peneliti selanjutnya, agar dapat menjadi acuan dlam 

melakukanpenelitian yang berhubungan dengan Kewenangan Pemerintah 

Daerah Pada Penyelesaian Konflik Kepala Desa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kewenangan Pemerintahan Daerah 

1. Kewenangan 

Menurut Aminuddin Ilmar,
18

 istilah kewenangan seringkali disepadankan 

dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik 

dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata authority (inggris) 

dan macth (belanda). Kedua istilah tersebut dalam penempatan kedua istilah 

tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hal senada juga di 

ungkapkan oleh Bagir Manan. Menurutnya wewenang dalam bahasa hukum 

tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 

berbuat atau tidak berbuat.  

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam 

kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk 

mengatur sendiri dan mengelolah sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal 

berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. 

Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintah dalam satu 

tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.
19

 

P. Nicolai mengartikan wewenang pemerintahan sebagai kemampuan 

untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau 

                                                      
18

 H. Busroh, Firman Freaddy, Hukum Tata Negara. (Inara Publisher, Kelompok Intrans 

Publishing, 2022), h. 155. 

19
 Harsanto Nursadi, Hukum Administrasi Negara Sektoral. (Badan Penerbit FHUI, 

2019), h. 99-100. 
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perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup 

mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dari wewenang tersebut ada hak 

dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan 

pemerintah.
20

  

Menurut H.D. Stout, pengertian wewenang berasal dari hukum organisasi 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh 

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. 

Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama dari negara hukum. 

Berdasarkan prinsip tersebut, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 

dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga 

cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Dikutip dari buku “hukum administrasi 

negara” yang ditulis oleh Ridwan HR, atribusi, delegasi, dan mandat, Oleh H.D. 

Van wijk dan william konijnenbelt, didefenisikan sebagai berikut.
21

  

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan.  

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.  

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.  

                                                      
20

Murtir Jeddawi, "Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan." Jurnal Pallangga 

Praja (JPP) 2.1 (2020), h. 1-15. 

21
W. Riawan Tjandra, Hukum administrasi Negara, (Sinar Grafika, 2021), h. 54. 
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Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pemerintah daerah tahun 2014 

disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintah pusat.  

Urusan pemerintah konkuren adalah urusn pemerintahan yang dibagi 

antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 

Sementara itu, urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi 

dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertanahan, 

keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintah absolut, pemerintah pusat berwenang 

melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal 

yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan 

asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusa pemerintahan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

2. Pemerintah  Daerah 

Bagir Manan berpendapat bahwa, pemerintah dalam arti luas mencakup 

semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, 

legislatif, dan yudisial atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk 

dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit, pemerintah adalah kekuasaan 
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eksekutif saja.
22

 Kuntjoro Purbopranoto juga mendefenisikan pemerintah dalam 

arti luas dan sempit.  

Dalam arti luas, pemerintah meliputi segala urusan yang dilakukan oleh 

negara dalam rangka penyelenggaran kesejahteraan rakyat dan kepentingan 

negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja. 

P. de Haan, menjelaskan bahwa istilah pemerintahan memiliki dua 

pengertian, yakni pemerintahan sebagai fungsi dan pemerintah sebagai 

organisasi, sebagai fungsi, pemerintahan adalah aktivitas memerintah dalam arti 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
23

 Donner mengistilahkannya sebagai 

penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik. Pemerintah sebagai 

organisasi ialah kumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani 

atau diberi tanggung jawab dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dilihat dari 

sudut institusi, arti pemerintahan sebagai organisasi dibedakan atas dua pula. 

Pertama, pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh wewenang yang dapat 

dilakukan oleh negara dan kepentingan negara itu sendiri yang meliputi tugas-

tugas legislative, eksekutif, dan yudikatif (keseluruhan organnya). Kedua, 

pemerintah dalam arti sempit, hanya meliputi kegiatan dalam bidang eksekutif 

(bestuur).  

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 jo 9 tahun 2015 pemerintahan 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut 

                                                      
22

Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan 

Pemerintahan Yang Baik." HUKMY: Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1 (2021), h. 55-72. 

23
Muhammad Nur Alfarisi, Analisis Terhadap Pengaturan Kewenangan Pendidikan 

Tingkat SLTA Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016. (Diss. Hukum 

Perdata, 2023.). 
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asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.  

Ditinjau dari sisi wewenang, pemerintahan daerah otonom 

menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh, yaitu semua 

urusan dan fungsi pemerintahan yang menyakut isi substansi dan tata cara 

penyelenggaraannya. Kedua, otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya 

menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi 

pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan atau 

dalam ungkapan lama disebut zelfbestuur.  

Pemerintahan pusat mewakili cakupan wewenang atau kekuasaan yang 

lebih luas, sedangkan pemerintahan daerah otonom hanya menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan dibidang eksekutif. Secara lebih tepat adalah administrasi 

negara dan fungsi pemerintahan dalam bidang legislatif di daerah.
24

 

Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, 

merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam 

menjalankan tugas dan perannya, pemerintahan daerah diharapkan dapat 

mengalokasikan sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik 

secara efisien, mampu mendiagnosis kegagalan-kegagalan pasar yang tengah 

atau pernah terjadi, siap menyediakan barang-barang publik (public goods) yang 

tidak dapat disediakan oleh pasar, hingga menyusun atau memformulasi regulasi 

                                                      
24

 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 

4. 
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yang efektif dan tidak mendistorsi pasar.
25

 

Negara kesatuan seperti NKRI, daerah tidak bersifat negara maka daerah 

tidak memiliki kekuasaan negara seperti di tingkat pusat/ nasional. Yang 

dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk 

mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaran 

pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaran pemerintahan di negara-negara 

kesatuan pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Cara 

yang banyak digunakan adalah desentralisasi. Dengan cara ini, wewenang/urusan 

pemerintahan dibagi-bagi oleh pemerintah pusat. Ada wewenang/urusan yang 

tetap ditanganinya dan ada yang diserahkan atau ditugaskan pengurusannya pada 

daerah.
26

 

Otonomi daerah akan memperkuat basis bagi kehidupan demokrasi 

disebuah negara, termasuk Indonesia. Jika masyarakat daerah terbiasa dengan 

proses yang terbuka, terbiasa terlibat dalam mekanisme membuat kebijakan 

publik di daerahnya, ketika ada peluang untuk ikut berperan dalam politik 

nasional, mereka tidak akan canggung untuk menghadapinya. Otonomi daerah 

akan mencegah terjadinya ketimpangan dalam menguasai sumber daya yang 

dimiliki dalam sebuah negara, sumber daya yang terdapat di sebuah daerah sudah 

seharusnya dipelihara, dijaga, dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
27

  

                                                      
25

 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 

8. 

26
Muhammad Ramadany Mustamin, Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala 

Daerah Oleh Gubernur, (Diss. Universitas Hasanuddin, 2021), h. 40. 

27
Ardika Nurfurqon, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-

19: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 

23. No.01 (2020), h. 13-23. 
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Setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang dasar negara 

republik Indonesia terjadi perubahan pengaturan terhadap pemerintahan daerah, 

dimana secara lengkap dinyatakan bahwa di dalam Amandemen UUD 1945 telah 

diberikan garis yang cukup tegas mengenai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di Indonesia. Garis tegas tersebut menyangkut pemberian otonomi seluas-

luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri, 

serta pengakuan kepada daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus 

maupun kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang ada, asalkan tidsk bertentangan 

dengan prinsip-prinsip negara kesatuan republik Indonesia, hal ini berarti 

menurut UUD 1945 hasil Amandemen, titik tolak penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sematamata hanya menekan pada pelaksanaan otonomi daerah.
28

 

B. Teori Konflik Perundang-undangan 

Sistem Hukum di Indonesia terdiri atas 3 Komponen, yaitu (a) hukum 

yang dibuat oleh lembaga yang berwanang (peraturan perundangun-undangan), 

(b) hukum yang terbentuk melalui putusan hakim (yurisprudensi), (c) hukum 

yang terbentuk melalui kebiasaan (hukum adat dan hukum kebiasaan). Idealnya 

ketiga komponen tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling 

bertentangan. Seharusnya, ketentuan-ketentuan dalam ketiga komponen tersebut, 

berjalan secara harmonis, dalam arti tidak terjadi konflik.  

1. Namun dalam praktik, sering kali terjadi konflik norma antara peraturan 

perundang-undangan dengan putusan hakim atau dengan hukum adat 

                                                      
28

Muhammad Ramadany Mustamin, Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala 

Daerah Oleh Gubernur, (Diss. Universitas Hasanuddin, 2021), h. 42-43. 
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dan kebiasaan, atau antara sesama peraturan perundang-undangan. 

Sebagai contoh pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-

Undang Dasar, antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah. 

Apabila hal ini terjadi, maka dapat diselesaikan dengan berbagai asas- 

asas hukum dalam sistem hukum tersebut. 

2. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada konflik diantara 

sesama peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

merupakan sub sistem dari sistem hukum yang ada di Indonesia, karena 

didalamnya memuat beberapa bagian atau komponen yang saling 

berhubungan atau mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu 

ketentraman, kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat Bagian atau
29

 

komonen dari sub sistem peraturan perundang-undangan Indonesia 

contohnya adalah UUD NRI 1945 dan Undang-Undang. Idealnya 

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memuat aturan yang 

bertentangan satu sama lain. Harusnya antar bagian atau komponen, satu 

dengan yang lain berjalan harmonis, sehingga tidak teradi konflik hukum. 

Namun dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi konflik antara sesama 

peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah yang ingin peneliti 

teliti yaitu konflik peraturan perundangundangan dalam hal pengaturan 

kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan 

mineral dan batubara. Apabila hal ini terjadi dapat diselesaikan dengan 3 

(tiga) asas yaitu (a) asas lex superior derogate lex inferior, (b) lex 

                                                      
29

 Reni rotmisari,peran pemerintah derah daerah dalam penyelesain sengketa tanah di 

lahan pasafic mall kota legal,vol 16,h 41 
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spesialis derogate lex generalis, (c) asas lex posteriori derogat lex priori
30

 

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut sesuai 

dengan hierarki. Maksud dari hierarki adalah penjenangan setiap jenis peraturan 

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan 

perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan asa Lex superior 

derogat lex inferior dan tata urutan perundang-undangan, peraturan perundang-

undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah contohnya peraturan 

daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang. Apabila teradi, maka 

peraturan 

Hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan. Sebelum suatu 

peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan/sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada diatasnya, terlebih dahulu harus diuji, diselidiki, 

dinilai, apakah isi/materinya bertentangan/sesuai dengan peratutan perundang-

undangan yang ada di atasnya. Tanpa dilakukan pengujian kita tidak dapat 

mengetahui apakah isi dari suatu peraturan perundang-undangan tersbut 

bertentangan dengan dengan perundangundangan diatasnya. Kewenangan untuk 

menguji suatu perundang- undangan dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) 

dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dijelaskan dalam konstitusi 

Indonesia, yaitu pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 

                                                      
30

 Basyori. Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu „Antara Kebutuhan 

Konservasi dan Pariwisata. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. Skripsi 2019) 
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MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 

Sedangkan MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian 

konstusionalitas Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945 sesuai dengan 

bunyi pasal 24C UUD NRI 1945. 6 Dalam keilmuan hukum terdapat adanya 2 

macam hak uji materiil terhadap perundang-undangan yaitu  

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, 

dengan menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

dimana memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 32 tahun 2004 sebagai 

pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang 

mana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 

otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dampak dari bergulirnya Otonomi Daerah sejak 

10 tahun yang lalu menjadi salah satu pendorong bagi Daerah untuk melakukan 

kreativitas dan inovasi berbagai bidang pembangunan dengan koridor Persatuan 
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dan Kesatuan Bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 

selama itu pula dinamika pembangunan di Indonesia berkembang secara pesat 

dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah 

terutama konflik. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena 

konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta 

menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik.
31

 

Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari 

konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas 

berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan 

disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Konflik yang terjadi di 

Indonesia, ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik 

bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi ada beberapa konflik 

justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, 

menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan bahkan 

sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa Dewasa ini konflik seringkali 

terjadi di berbagai elemen masyarakat. Hal demikian dikarenakan berbagai latar 

belakang kebudayaan dan status sosial ekonomi. Pada akhir- akhir ini konflik 

sering kali muncul di berbagai kehidupan di sekitar kita. Konflik yang muncul 

dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan antara kelompok tertentu dan 

membuat ketidak stabilan di dalam tatanan
32

 ehidupan masyarakat yang 

                                                      
31

Raihan Akbar Khalil, and Meilanny Budiarti Santoso. "Generasi sandwich: Konflik 

peran dalam mencapai keberfungsian sosial." Share: Social Work Journal Vol. 12. No. 1 (2022), h. 

77-87. 
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Ahmad Jazilil Mustopa, Dwi Sadono, and Dwi Retno Hapsari. "Komunikasi Gerakan 

Sosial Melalui Penyadaran Petani Dalam Konflik Agraria." Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol. 

18. No. 01 (2020), h. 80-93. 
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berkonflik. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar 

individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), 

konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict), konflik antar negara 

(interstate conflict), setiap skala memiliki latar belakang dan arah 

perkembangannya. Masyarakat di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik 

dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola 

secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif 

bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Pada 

catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk- bentuk 

kekerasan, seperti perang dan pembantaian. 

Mengingat hal ini dalam berbagai kesempatan Presiden terus menerus 

memberikan arahan terkait penyelesaian masalah keamanan, namun persoalan 

tetap meningkat sehingga Presiden mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 

tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri pada bulan Januari 

2013 lalu. Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan efektifitas 

penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air. Selain Polri, TNI dan 

jajaran lain, peran gubernur, bupati/walikota juga sangat besar dalam menjaga 

dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan dikeluarkannya 

Inpres tersebut, tidak boleh ada lagi keragu-raguan bertindak, keterlambatan 

bertindak, keterlambatan mengatasinya dan tidak mampu mencegah sesuatu yang 

dapat dicegah, serta tidak boleh lagi menangani konflik komunal, kekerasan dan 

terorisme secara tidak tuntas, sebagaimana ditegaskan oleh Dirjen Kesbangpol 

Kemendagri A. Tanribali, pada Rakornas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 
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(FKDM) baru-baru ini di Jakarta. Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang 

Penanganan Gangguan Keamanan tersebut ditegaskan peran para gubernur, 

bupati, walikota sebagai ketua tim terpadu ditingkat daerah. Yaitu :  

a. Menyusun rencana aksi terpadu nasional,  

b. Mengkordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan 

gangguan keamanan didaerahnya ;  

c. Segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya 

gangguan keamanan didaerahnya sebagai akibat konflik sosial dan 

terorisme serta perkembangan penanganannya, dan  

d. Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Kordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan. Dalam kaitan itu, untuk menjaga stabilitas 

keamanan di daerah, Kemendagri telah melakukan kebijakan antara lain : 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 – 

No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah 

dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Permendagri 

No. 11 Tahun 2006 tentang Kominda sebagaimana telah diubah menjadi 

Permendagri No. 16 Tahun 2011. Selain itu juga Permendagri No. 12 

tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. 

Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pembaruan kebangsaan di Daerah, dan Permendagri No. 61 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan 

Politik di daerah. 



26  

 

C. Peran Pemerintah Daerah 

Istilah government (pemerintah), secara epistemologi berasal dari kata governer 

yang diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata cybernetics atau yang 

mengarahkan, sehingga secara umum pemerintah adalah istilah yang dipakai untuk 

menunjuk lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Seca konsepsional, 

pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan citacita masyarakat suatu 

bangsa membuat dan melaksanakan keputusan bersama untuk mencapai cita-cita.
33

 

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai alat 

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum 

terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.Secara historis asas 

pemerintah berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke 19 

yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum 

liberal.
34

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Pemerintah daerah adalah kepala daerah dengan DPRD yang tidak lain 

                                                      
33

 Dwi Aryanti, and Eko Prasojo. "Manajemen Pengetahuan Pada Sektor Publik: Sebuah 

Tinjauan Literatur Sistematis 2010-2021." Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, 

dan Administrasi Publik Vol. 4. No. 2 (2021), h. 333-357.. 
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sususnan pemerintahan pada saat pemberlakuan Penpres No. 6/1959 dan No. 

5/1960.Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan eksekutif daerah sejalan dengan 

prinsip susunan pemerintah pusat di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif yang dikenal sebagai sistem eksekutif tunggal.
35

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa urusan 

pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaanya dilakukjan olehh kementrian negara dan penyelenggara pemerintah 

daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 

masyarakat.Urusan pemerintah ini berkorelasi dengan otonomi daerah sebagai hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).
36

 

Sistem pemerintah berasal dari gabungan dua suku kata sistem dan 

pemerintahan. Sistem adalah suatu kesuluruhan terdiri dari beberapa bagian yang 

mempunyai hubungan funsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan 

fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu 

ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah bagian tidak bekerja 

dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.
37

 

Manajemen pemerintahan harus membuat peraturan yang baik dan benar secara 

seimbang.Maksudnya, setiap manajer pemerintahan memiliki intelektual dan kecerdasan 

yang tinggi dalam ilmu pemerintahan, memiliki moral yang tinggi serta memiliki seni 

yang tinggi.Itulah sebabnya, oleh karena itu manajer pemerintahaan selain benar dalam 
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pemaksaan kehendak diharuskan juga baik dalam pelayanan, dengan demikian terjadi 

dialektika antara logika pemerintahan dengan etika pemerintahan.
38

 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud 

dalam UUD NRI‟45.Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut 

kepala daerah.Kepala daerah dibantu oleh satu wakil kepala daerah.Kepala dan wakil 

kepala daerah memiliki tugas, wewenang kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga 

memiliki kewajiban untuk :  

1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.  

2. Memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.  

3. Menginformasikan laporan penyelengaraan pemerintahaan daerah kepada 

masyarakat.  

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat 

di wilayah provinsi yang berangkutan, maka gubernur bertanggung jawab kepada 

Presiden.Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pmerintahan yang oleh undangundang ditentukan 

menjadi urusan pemerintah pusat.
39

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi 

sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan 

energy, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, 

penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, 
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social, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, 

lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi public, pengembangan otonomi 

daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan 

perundang-undangan, serta penerangan.  

D. Konsep Konflik Sosial 

Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial merupakan suatu proses sosial antar 

individu atau kelompok yang berusaha mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, cara yang dilakukan adalah dengan menentang pihak lawan dan dapat disertai 

ancaman maupun kekerasan.
40

 Simon Fisher berpendapat bahwa tidak ada satu 

masyarakat pun yang belum pernah mengalami konflik sosial antar kelompok maupun 

dengan kelompok lain. Sebuah konflik sosial akan terjadi apabila hubungan antara 

individu atau kelompok yang memiliki, atau merasa memiliki, tujuan yang tidak 

sejalan.
41

 

Konflik sosial merupakan hal yang tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan 

sosial, karena konflik sosial merupakan sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan.
42

 

Konflik sosial muncul karena nilai dan keyakinan setiap kelompok orang berbeda satu 

sama lain. Namun cara kita menangani konflik sosial adalah persoalan kebiasaan dan 

pilihan. Pada dasarnya konflik sosial tercipta dari kompetisi memperebutkan akses 

terhadap kekuasaan dan wilayah ekonomi sebagai sumber pendapatan dari aktor-aktor 

yang berkepentingan.
43

 Konflik sosial juga diartikan sebagai proses untuk mencapai 
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tujuan dengan cara melukai pihak lawan, tanpa memperdulikan norma dan nilai yang 

berlaku.
44

 

Istilah konflik sangat sering terdengar, mulai dari tingkat yang sangat sempit 

seperti konflik pertemanan sampai dengan tingkat yang sangat luas seperti konflik antar 

negara atau konflik internasional. Konflik sosial juga dapat dikatakan bagian dari hidup 

manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti pernah mengalami konflik dengan 

manusia lain. Konflik sosial berkembang dari ketidakseimbangan dalam hubungan 

seperti ketidaksetaraan status sosial, ekonomi, kesejahteraan dan ketidaksetaraan akses 

terhadap sumber-sumber kekuasaan. Itu semua mengakibatkan munculnya berbagai 

masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kriminalitas.  

Konflik sosial juga merupakan gejala sosial yang selalu melekat di dalam setiap 

kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu konsekuensi dari hubungan 

sosial.
45

 Dengan demikian konflik sosial dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan 

atau perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok. Konflik sosial tidak hanya 

dikaitkan dengan konflik fisik saja. Konflik lisan dalam bentuk debat atau perbedaan 

pendapat dapat dikategorikan sebagai konflik soial karena adanya pertentangan 

meskipun tindak kekerasan yang melibatkan benda atau senjata tajam belum terjadi.
46

 

Konflik sosial terjadi ketika tidak adanya kesepakatan yang tercapai antara kedua belah 

pihak tersebut sehingga terjadilah tindakan saling menaklukkan di antara kedua 

kelompok tersebut untuk memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.
47

 Konflik dalam 

ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, 
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terorisme, dan revolusi.  

Konflik mengandung pengertian percekcokkan, seperti perbedaan pendapat, 

persaingan, dan pertentangan antara individu dan kelompok, dan antara individu atau 

kelompok dengan pemerintah.
48 

Jalinan persaudaraan antara seorang Muslim dan non-Muslim sama sekali 

tidak dilarang oleh Islam, selama pihak lain menghormati hak-hak umat Islam. 

Seperti yang disebutkan dalam (Q.S.Al-Maidah ayat 42) yang berbunyi. 

1.   ٌ بعُٕ ًَّ ٌْ س  إِ  ٔ ىْ ۖ  ُٓ ُْ ْٔ أ عْشِضْ ع  ىْ أ  ُٓ  ُْٛ بءُٔن  ف بدْكُىْ ث  ٌْ ج  ٌ  نِهسُّذْذِ ۚ ف إِ نِهْك زِةِ أ كَّبنُٕ   

ٌَّ اللََّّ  ٚذُِتُّ  ىْ ثِبنْمِسْظِ ۚ إِ ُٓ  ُْٛ ذ  ف بدْكُىْ ث  ًْ ك  ٌْ د  إِ  ٔ ئبً ۖ  ْٛ ٔن  ش  ٍْ ٚ ضُشُّ ىْ ف ه  ُٓ ُْ  رعُْشِضْ ع 

Terjemahnya: 

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang 

kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di 

antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari 

mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. 

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara 

itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang adil. 

 

E. Siyasah syar’iyyah 

Siyasah merupakan bentuk masdar dari " سبس " artinya mengatur, mengurus, 

politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah.49 Menurut Ibnu Manzhur 

siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah peraturan perundang 

yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur 
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berbagai hal.50
 

Pengertian siyasah syar‟iyyah menurut para ulama yaitu :  

1. Khallaf merumuskan siyasah syar‟iyyah dengan: Pengelolaan masalah-

masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya 

kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, 

dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-

prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama 

mujtahid.51  

2. Abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syar‟iyyah sebagai hukum-

hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi 

permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- 

dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, 

walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran dan 

sunnah.52 

3. Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar‟iyyah adalah pengaturan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara 

para fuqaha, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan siyasah 

syar‟iyyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan 

kebijakankebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui 
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peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun 

tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.53 

4. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) siyasah syar‟iyyah adalah 

suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan 

terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak 

menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. 

5. Muhammad Syarif menjelaskan pengertian siyasah syar‟iyyah adalah 

setiap perbuatan yang sesuai dengan maqasiduh as-syariah al-ammah.54 

  Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siyasah 

syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia 

yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri) dengan bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, pengaturan tidak boleh 

bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang universal. Sumber-

sumber pokok siyasah syar‟iyyah adalah Al-quran dan sunnah dalam menciptakan 

peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika 

tidak dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, 

yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan 

warisan budaya.55 Karena siyasah syar‟iyyah mengajarkan pada semua manusia 

untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada 
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Al-quran dan As-Sunnah serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber 

horizontal.56 

  Siyasah syar‟iyyah sangat erat hubunganya dengan fiqh. Fiqh diibaratkan 

dengan ilmu karena fiqh semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh 

tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh 

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

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

pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan 

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

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

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

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

Muhammad untuk ditctapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang 

sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman 

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

hukum fiqh.57 Tetapi Saifuddin al-Amidiy memberikan definisi fiqh yang berbeda 

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

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

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

Definisi di atas dapat dimpulkan bahwa Fiqh adalah ilmu tentang hukum 

Allah yang didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang bersifat amaliyah 
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furu'iyah tafsili seorang mujtahid atau faqih yang digali dan ditemukan melalui 

penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.58 

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

ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam 

semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai 

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

kemaslahatan umat. faqih.59 Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat 

ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun dalalahnya  

2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan 

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa 

mendatangkan manfaat; dan menghindarkan mudarat 

3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan 

yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.60 

  Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.  

  Fiqh Siyasah di bagi menjadi dua jenis yaitu: Pertama, Siyasah syar‟iyyah 

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

                                                      
58

 Jamâl al-Dîn„Athiyyah Muhammad, Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas: HAM dan 

Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan. (Marja, 2023), h. 45. 

59
 Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah." 

(Jakarta: Erlangga,2019), h. 10. 

60
 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah fikih. (Prenada Media, 2019), h. 28-29. 
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dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses 

penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Letak perbedaannya 

terdapat pada tujuannya. Siyasah syar‟iyyah bertujuan mengantarkan rakyat 

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

bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja. 
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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dan yaitu 

penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. dia 

menceritakan tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Field research yang juga 

dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kabupaten 

Galesong dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan 

analisis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan 2 (dua) macam pendekatatan 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Syar‟iyyah 

Melalui pendekatan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan sumber hukum islam sebagai alat untuk menganalisis isu hukum 

seperti Al- Qur‟an, Hadis, Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum dalam 
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melakukan telaah isu 

2. Pendekatan Yuridis 

Melalui yaitu suatu cara/metode yang digunakan dengan menggunakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif dalam menganalisis 

permasalahan yang dibahas.  

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a.   Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sebuah keterangan atau fakta yang secara 

langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dapat juga di definisikan bahwa 

data primer ialah data yang yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai 

bahan informasi yang dicari.
61

  

b.  Sumber data sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui perantara baik berupa 

buku, catatan, bukti yang telah ada serta arsip.
62

 Sehingga penelitian ini 

memerlukan literatur buku-buku, jurnal, perundang-undangan tentang hukum 

Islam dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber 

pelengkap penelitian. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

a. Observasi 

                                                      
61

Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi penelitian." (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 

91. 

62
 Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi penelitian." (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 

73. 
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Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat 

atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian 

yang peneliti ketahui. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan 

pencatatan secara sistematis atas Kewenangan Pemerintah Daerah Pada 

penyelesaian Konflik Kepala Desa Di Boddia Kecamatan Galesong Prespektif 

Siyasah Syar‟iyyah. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan berlandaskan pada 

tujuan penelitian, dengan pertanyaan yang open onded (wawancara yang 

jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada 

pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.
63

 Tujuan 

dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data dari narasumber seputar 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun tokoh yang akan diwawancara adalah: 

 

No.  Tabel Informan Jabatan 

1.  Pemerintah Daerah  Bupati Kabupaten Takalar 

2.  Kepala Desa Kepala Desa Boddia 

3. Elemen Masyarakat Masyarakat Umum 

Adapun pertanyaan yang akan diberikan kepada para narasumber adalah 

mengenai tinjauan umum terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah 

Padapenyelesaian Konflik Kepala Desa Di Boddia Kecamatan Galesong 

Prespektif Siyasah Syar‟iyyah. 

                                                      
63

 H. Zuchri Abdussamad, and M. Si Sik. Metode penelitian kualitatif. (CV. Syakir Media 

Press, 2021), h. 180. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

d. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah cara pengumpulan data pustaka melalui membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 

E. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, 

mengelolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objek 

dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 

dalam mengumpulkan data.
64

 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu 

aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian 

peneliti yang sebenarnya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh 

kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian 

rupa dengan menggunakan metode deskriptif. 

2. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang 

                                                      
64

Ani Purwati, "Metode penelitian hukum teori & praktek." (Edisi revisi; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2020), h. 68. 
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berlangsung terus menerus.
65

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis 

data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang 

bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Adapun langkah-

langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
66

 

1. Data Display/Display data 

Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data ke dalam 

satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data 

dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam 

permasalahan penelitian dengan memaparkan secara langsung kemudian 

menjelaskan secara spesifik. 

2. Data Reductio/Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisaikan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan 

pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada 

kepustakaan. Data dikumpulkan dipilih secara efektif serta disesuaikan dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan 

pengelolahan dengan meneliti ulang.  

3. Data Analysis/Analisis data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat 

keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang 

telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk 

                                                      
65

 Yanti B Sugarda, Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode 

riset kualitatif. (Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 367. 

66
Purwati, Ani. "Metode penelitian hukum teori & praktek." (Edisi revisi 6; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2020), h. 90.h. 196 
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menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk 

untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan 

penelitian yang diangkat. 

4. Conclusion Drawin/Verification/Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam menganilisis data kualitatif ialah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara 

yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data dan 

Kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan ada tiga yaitu
67

;  

1.  Untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh sama dengan objek yang 

ada dilapangan.  

2.  Untuk menjaga kehati-hatian dalam mengumpulkan dan menggambarkan 

data sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  

3.  Untuk mengecek data dan informasi serta gambaran hasil penelitian. 

 

 

                                                      
67

Yanti B Sugarda, Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode 

riset kualitatif. (Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 90. 
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BAB IV  

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENYELESAIAN 

KONFLIK KEPALA DESA DI BODDIA KECAMATAN GALESONG 

PRESPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Takalar 

Pada tanggal 10 Februari 1960, Kabupaten Takalar dibentuk sebagai 

Onder afdeling yang termasuk dalam daerah Swatantra Makassar bersama dengan 

beberapa Onder afdeling lainnya seperti Makassar, Gowa, Maros, Pangkadjene, 

dan Djeneponto. 

Onder afdeling Takalar pada awalnya mengelola beberapa district (adat 

gemen chap), yaitu District Polombangkeng, District Galesong, District 

Topedjawa, District Takalar, District Laikang, dan District Sanrobone. Setiap 

district dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut Karaeng, kecuali 

District Topedjawa yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan berpangkat 

Lo‟mo. 

Setelah Kabupaten Takalar terbentuk, beberapa district mengalami 

perubahan menjadi kecamatan, seperti District Polombangkeng yang menjadi 

Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, serta District 

Galesong yang menjadi Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong 

Utara. District Topejawa, District Takalar, District Laikang, dan District 

Sanrobone digabung menjadi Kecamatan TOTALLASA (Topejawa, Takalar, 

Laikang, dan Sanrobone) yang kemudian berubah menjadi Kecamatan 

Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Kemudian, berdasarkan 
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Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, Kecamatan Pattallassang dibentuk 

sebagai kecamatan baru, dan akhirnya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2007 tanggal 27 April 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 

27 April 2007, dua kecamatan baru lagi terbentuk, yaitu Kecamatan Sanrobone 

(dari pemekaran Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (dari 

pemekaran Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). 

Selanjutnya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke dibentuk sebagai hasil 

pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu berdasarkan Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Takalar Nomor 3 tahun 2019. Saat ini, Kabupaten Takalar 

memiliki 10 kecamatan dengan 76 desa dan 24 kelurahan. 

Wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 5°3‟ hingga 5°38‟ lintang 

selatan dan 119°39‟26” bujur timur. Kabupaten ini terletak di bagian selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki status sebagai daerah otonom. Kabupaten 

Takalar terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, 

Polombangkeng Utara, Sanrobone, Mappakasunggu, Mangarabombang, 

Galesong, Galesong Utara, dan Galesong Selatan. Luas wilayah Kabupaten 

Takalar mencapai 566,51 km2. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 4 

Kabupaten/Kota sebagai berikut:  

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan 

Kabupaten Gowa  

2. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Selat Makassar  

3. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa dan 

Jeneponto  
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4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores  

a. Kondisi Demografi 

Penduduk merupakan masyarakat asli yang bertempat tinggal di wilayah 

Kabupaten Takalar yang terlindungi hak-haknya oleh hukum. Berikut daftar 

penduduk di setiap Kecamatan Kabupaten Takalar. Pada Tahun 2020 jumlah 

penduduk di Kabupaten Takalar sebesar 304,856,00 jiwa.
1
 

Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan Polombangkeng Utara 

memiliki populasi terbanyak, mencapai 50.290 jiwa, sementara Kecamatan 

Sanrobone memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 14.130 jiwa. 

Dalam hal kepadatan penduduk, Kecamatan Galesong Utara menjadi 

wilayah dengan tingkat kepadatan paling tinggi, yakni sekitar 2.662 jiwa per 

kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan 

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu sekitar 237 jiwa 

per kilometer persegi. 

2. Kecamatan Galesong 

Kecamatan Galesong merupakan salah satu dari 9 Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Takalar dengan luas sebesar 25,93 Km2. Secara administrasi Kecamatan 

Galesong berbatasan langsung dengan :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Utara  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa  

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan  

4. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar 

                                                      
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Jumlah Penduduk (jiwa), 2021, 

https://Takalarkab.bps.go.id/ , Diakses pada Tanggal 04 Agustus 2023. 

https://takalarkab.bps.go.id/
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b. Kondisi Demografi 

Dilihat dari jumlah penduduknya Kecamatan Galesong yang memiliki 14 

Desa/Kelurahan yang jumlah penduduknya 41.412 Jiwa dan memiliki kepadatan 

penduduk 1.597 Jiwa/Km2 . aDesa Palalakkang merupakan Desa yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di Kecamatan Galesong yaitu sebanyak 6.258 Jiwa dengan 

kepadatan penduduk 3.596 Jiwa/Km2 sedangkan Desa Campaganya merupakan Desa 

dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Galesong yaitu sebanyak 1.035 

Jiwa dengan kepadatan penduduk 1.568 Jiwa/Km2. 

3. Desa Boddia 

a. Letak Geografis dan Administratif  

Adapun batas-batas wilayah Desa Boddia adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Galesong Kota  

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar  

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pattinoan  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mappakalompo  

Desa Boddia memiliki luas wilayah sekitar 267.308 Ha atau sekitar 11% dari 

total luas Kecamatan Galesong. Secara administratif, Desa ini terdiri dari lima dusun, 

yaitu Dusun Boddia, Dusun Manjalling, Dusun Parangboddong, Dusun Bura‟ne, dan 

Dusun Tarembeng. 

b. Sejarah Desa Boddia 

Sanrobengi berlokasi di Desa Boddia, wilayah Kecamatan Galesong, Kabupaten 

Takalar. Pada masa lampau, tempat wisata ini dihuni oleh penduduk yang menderita 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, situasinya berubah ketika Mappaonri 

Daeng Passallang datang dan berhasil menyembuhkan mereka. Oleh karena perannya 

sebagai "dukun pada malam hari", Sanrobengi diberi julukan tersebut dan menjadi 
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sumber inspirasi dalam penamaan pulau ini. 

c. Aspek Fisik Dasar  

1) Kondisi Topografi  

Desa Boddia terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 0 

hingga 5 meter di atas permukaan air laut. Secara geologis, wilayahnya terdiri dari jenis 

tanah pasir yang bercampur dengan tanah liat. Desa Boddia terletak di garis pantai selat 

Makassar, dan wilayah ini mengalami dua jenis iklim tropis. Suhu rata-rata di daerah ini 

berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celsius. Curah hujan di Desa Boddia mencapai 

sekitar 200 mm per tahun, dan wilayah ini mengalami dua tipe musim, yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. Musim hujan berlangsung dari bulan Desember hingga April, 

sementara musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga November setiap 

tahunnya. Curah hujan di daerah ini bervariasi antara 176 hingga 1200 mm per tahun. 

2) Desa Boddia berada pada ketinggian 0-31 meter dari permukaan laut (dpl). 

Adapun topografi wilayah Desa Boddia berupa daratan dengan kemiringan 

lereng 0-8%.  

d. Kondisi Demografi  

1) Kepadatan Penduduk Dilihat dari jumlah penduduknya.  

Desa Boddia yang memiliki 5 Dusun yang jumlah penduduknya 4.697 Jiwa dan 

memiliki kepadatan penduduk Jiwa/Km2. Penyebaran penduduk paling banyak berada di 

Dusun Boddia yaitu sebanyak 1.395 Jiwa sedangkan Dusun Bura‟ne mempunyai 

penduduk yang paling sedikit yaitu sebanyak 486 Jiwa. 

B. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial Di Masyarakat Desa 

Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar 

Ada lima faktor yang menjadi sumber terjadinya konflik dalam kehidupan 
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masyarakat:
2
 

1. Faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Perbedaan individu ini 

mencakup perbedaan antara anggota masyarakat secara individu, seperti 

perbedaan fisik, mental, serta perbedaan material dan non-material. 

2. Perbedaan pola Kebudayaan. Perbedaan budaya dapat terjadi antara 

daerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau 

bahkan di dalam satu daerah yang sama karena perbedaan paham, 

agama, dan pandangan hidup. 

3. Perbedaan status sosial. Status sosial mengacu pada kedudukan 

seseorang dalam kelompok atau masyarakat, yang bisa diperoleh 

melalui usaha (achieved status) atau diberikan tanpa usaha (ascribed 

status). 

4. Perbedaan Kepentingan. Kehidupan manusia melibatkan kepentingan 

dan usaha yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik itu 

kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menyebabkan 

konflik antar individu atau kelompok. 

5. Terjadinya Perubahan Sosial. Konflik dan perubahan sosial memiliki 

hubungan yang saling terkait, di mana konflik sosial dapat 

menyebabkan perubahan sosial, dan sebaliknya, perubahan sosial juga 

bisa memicu terjadinya konflik. 

                                                      
2
 Kamaluddin Ahmad, and Ongki Ongki. "Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan 

Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015." CIVICUS: 

Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2020), h. 58-

68. 
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Konflik dapat timbul karena berbagai alasan, seperti perubahan nilai-nilai, 

kepentingan, dan tujuan, serta persaingan untuk meraih sesuatu. Konflik bisa 

terjadi dalam berbagai bentuk interaksi yang saling bertentangan atau 

bersebrangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor internal. Bentuk konflik 

dapat bervariasi dari yang lebih damai hingga yang lebih intens dan terbuka, 

dengan sumber yang beragam. Pada umumnya, konflik memiliki dua dimensi 

yang meliputi dimensi fundamental (biasanya dipengaruhi oleh aspek budaya dan 

ideologi, terkait dengan masalah identitas), dan dimensi instrumental (biasanya 

dipengaruhi oleh aspek politik dan ekonomi, terkait dengan masalah 

instrumental). 

Faktor permasalahan terjadinya konflik di desa Boddia Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar salah satunya adalah karena pemilihan kepala desa. 

Konflik pemilihan kepala desa disebabkan karena adanya suara golput di mana 

terjadinya kecurangan sehingga menyebabkan konflik terhadap masyarakat yang 

satu dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Muhammad Rusli selaku kepala desa boddia Kecamatan Galesong beliau 

mengatakan bahwa : 

 “Faktor permasalahan terjadinya konflik di desa ini karena ada beberapa 

masyarakat yang tidak datang melakukan pemilihan kepala desa sehingga 

menyebabkan terjadinya golput. Kemudian karena adanya lawan politik 

sehingga menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat.”
3
 

 

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah setempat menemukan bahwa 

                                                      
3
 Muhammad Rusli, Kepala Desa Boddia, Wawancara, Di Kantor Desa Boddia, 26 Juli 

2023. 
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faktor penyebab terjadinya konflik di desa Boddia Kecamatan Galesong karena 

adanya beberapa masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan kepala desa 

sehingga terjadi suara golput tetapi pemerintah setempat terus berusaha 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan pemilihan 

agar tidak terjadi penyesalan di masa yang akan datang. Namun beberapa 

masyarakat tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. 

Faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat karena permasalahan 

politik yang terjadi antar masyarakat di mana banyak masyarakat yang tidak 

melakukan pemilihan sehingga menyebabkan suaranya  golput. Hal tersebut 

dipertegas oleh ketua karang taruna desa Boddia di mana beliau mengatakan 

bahwa : 

“itu yang buatki konflik begini karena itu masyarakat waktunya pemilihan 

kepala desa ada memang salah satu calon kades baru bukangi warga desa 

sini jadi ini adami konflik di masyarakat karena itu masyarakat tidak setuju 

kalau bukan warga desa sini yang menjabat kepala desa” 

 

“Faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat pada 

pemilihan kepala desa dikarenakan salah satu calon kades bukan warga 

desa boddia sehingga menyebabkan terjadinya konflik karena masyarakat 

tersebut tidak setuju.”
4
 

Berdasarkan wawancara di atas sangat jelas bahwa terjadinya konflik yang 

terjadi di masyarakat karena beberapa faktor salah satunya adalah calon kades 

yang bukan warga dari Desa Boddia sehingga menyebabkan konflik yang terjadi 

di masyarakat.  

Faktor-faktor konflik termasuk sumber-sumber konflik, yang merupakan 

                                                      
4
 Muh. Tabri, Ketua Karang Taruna Desa Boddia, Wawancara, Di Desa Boddia, 26 Juli 

2023. 
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perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak, yang berarti secara objektif 

memang berbeda. Namun, perbedaan tersebut hanyalah ada pada tingkat persepsi. 

Pihak lain bisa mempersepsikan bahwa mereka memiliki sesuatu yang berbeda, 

dan pihak lain dicurigai sebagai berbeda, meski secara objektif tidak ada 

perbedaan. Dalam konteks konflik yang terjadi pada proses pemilihan kepala 

desa, masuk dalam kategori konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan 

dan pandangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hocker dan Wilmot, bahwa 

konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang 

berbeda. Konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat sama, tetapi 

cara untuk mencapainya berbeda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang berkonflik di desa 

Boddia, oleh Ngenang menjelaskan bahwa tentang adanya faktor-faktor terjadinya 

konflik di masyarakat pada pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Boddia 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beliau mengatakan bahwa : 

“Waktu kejadian ini konflik ada faktornya jadi adai masalah di masyarakat 

karena ada memang kecurangan waktu na hitungi suarayya sama itu juga 

banyakki masyarakat tidak na ikuti I pemilihan calon kepala desayya. 

Sama itu juga banyakki masyarakat tidak setujui kalau warga desa lain 

mendaftarkan kepala desa di sini itumi ada adami konflik di desa ini.” 

 

“Faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat karena adanya 

kecurangan yang terjadi pada saat perhitungan suara dan banyak juga 

masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan calon kepala desa. Dan juga 

banyak masyarakat yang tidak setuju apabila warga desa lain mendaftarkan 

diri sebagai kepala desa di desa tempat kami sehingga hal tersebut memicu 

terjadinya konflik di masyarakat.”
5
 

 

                                                      
5
 Nenneng, Warga Desa Boddia, Wawancara, Desa Boddia, 26 Juli 2023. 
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Hal yang sama juga di katakan oleh Mawara salah warga desa Boddia 

beliau mengatakan bahwa: 

“Memang tawwa waktunya pemilihan banyakki masyarakat tidak ikut 

memilih kepala desa sama itu juga to banyakki kecurangan waktunya 

pemungutan suara di masyarakatka.” 

 

“Betul bahwa pada saat pemilihan ada beberapa masyarakat yang tidak 

ikut memilih dan juga ada kecurangan yang terjadi dalam pemungutan 

suara di masyarakat.”
6
 

 

Kemudian salah warga Desa Boddia Ratu mengatakan bahwa: 

“Itu kenapa bias ada konflik waktu pemilihangi karena ada memang bukan 

warga sini mencalonkan kepala desa sini. Jadi itu konflik sebenarnya kalau 

sesuaiki aturan bisaji warga desa lain mencalonkan tapi di taukkan itu 

wargayya tidak na tauki bagaimana sistemnya ini pemilihan kepala desa. 

Baru itu banyakki masyarakat yang mudah terpancing kalau ada masalah 

itu juga banyakki provokasi itu masyarakatka.” 

 

“Konflik yang terjadi di masyarakat seperti pemilihan calon kepala desa 

yang bukan merupakan warga desa Boddia. Dalam hal ini konflik yang 

kepala desa agar segera diselesaikan dari permasalahan Pilkades desa hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan dari pemerintah daerah 

dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem dan 

mekanisme dari pemilihan kepala desa sehingga sangat mudah terpancing 

ketika ada permasalahan yang terjadi atau provokasi yang terjadi di 

masyarakat.”
7
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

konflik di masyarakat dikarenakan karena adanya calon kades yang bukan 

merupakan warga desa Boddia sehingga menyebabkan konflik yang terjadi di 

masyarakat kemudian terjadinya kecurangan pada saat pemilihan calon kepala 

                                                      
6
 Mawara, Warga Desa Boddia, Wawancara, Desa Boddia, 26 Juli 2023. 

7
 Ratu, Warga Desa Boddia, Wawancara, Desa Boddia, 26 Juli 2023. 
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desa sehingga menyebabkan konflik yang terjadi di masyarakat seperti adu mulut 

antar warga setempat. 

C. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Yang Terjadi 

Di Masyarakat Desa Boddia Kec.Galesong Kabupaten Takalar 

Konflik antar masyarakat seringkali tidak diperhitungkan jika hanya 

terjadi sekali dan tidak berdampak negatif pada citra pemerintahan. Dalam kasus 

seperti itu, perilaku konflik dianggap tidak berbahaya. Namun, jika konflik 

tersebut berulang kali terjadi dalam suatu wilayah dan berujung pada reputasi 

buruk pemerintahan yang berkuasa di wilayah tersebut, maka konflik tersebut 

menjadi perhatian serius. Sebenarnya, pemerintahan bertanggung jawab untuk 

menjaga harmoni dalam masyarakat dan harus terbebas dari campur tangan dalam 

perselisihan internal masyarakat. 

Konflik dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

masyarakat itu sendiri. Adanya faktor eksternal yang memicu konflik dan 

pertentangan antar masyarakat, terutama di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, 

Kabupaten Takalar, menimbulkan peran penting pemerintah dalam 

menghadapinya. Upaya pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil 

dan menciptakan kegiatan yang memberdayakan masyarakat adalah bagian dari 

tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. 

Konflik dapat berarti perselisihan atau ketegangan yang muncul antara dua 

pihak atau lebih. Konflik seringkali menghasilkan sikap oposisi di antara kedua 

belah pihak, bahkan mencapai tahap di mana pihak-pihak yang terlibat 
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menganggap satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya 

kebutuhan dan tujuan masing-masing. Konflik substantif berhubungan dengan 

tujuan kelompok, alokasi sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi 

kebijaksanaan dan prosedur, serta pembagian jabatan pekerjaan. Konflik 

emosional terjadi karena adanya perasaan marah, ketidakpercayaan, 

ketidaksimpatian, ketakutan, dan penolakan, serta adanya pertentangan antar 

pribadi. Situasi konflik muncul ketika ada perbedaan pendapat atau pandangan di 

antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. 

Konflik antar masyarakat yang terjadi di desa Boddia Kecamatan 

Galesong memang perlu perhatian dari pemerintah Desa dan pihak-pihak yang 

bertanggung jawab, di mana perlu adanya penanganan yang serius karena memicu 

pecahnya kembali suatu konflik walaupun hanya berskala kecil yaitu adu mulut 

namun perlu perhatian khusus dari pemerintah Desa setempat. 

Pemerintah Desa memiliki tugas dan fungsi tentunya dari segala program 

yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang disesuaikan dengan 

tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pola suatu tindakan yang 

dilakukan oleh kepala Desa yang dijelaskan bahwa tugas dari pemerintah daerah 

harus bersifat lebih konsep dan preventif yang selanjutnya dalam penerapannya di 

lapangan terkait bila terjadi adanya peristiwa perkelahian berlangsung maka itu 

merupakan tugas dari kepolisian itu sendiri. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Boddia Muhammad 

Rusli mengatakan bahwa : 
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“Terkait penyelesaian konflik kami sudah melakukan beberapa hal seperti 

melakukan perdamaian atau mediasi kepada para pihak yang berkonflik 

agar permasalahan tersebut dapat cepat terselesaikan.” 
8
 

 

Berdasarkan wawancara di atas kepala desa Boddia senantiasa berusaha 

untuk mendamaikan masyarakat yang berkonflik dengan melakukan beberapa 

cara salah satunya adalah dengan perdamaian atau mediasi agar masyarakat tidak 

lagi berkonflik. Kemudian pemerintah juga terus berusaha agar menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya guna untuk menciptakan ketertiban dan 

keamanan bagi seluruh rakyatnya. 

Hal yang sama juga dipertegas oleh salah satu himpunan dari ketua karang 

taruna Desa Boddia Muh. Tabri mengatakan bahwa : 

“Ini to pemerintah desa waktu na selesaikan masalahyya belumpi terlalu 

efektif karena waktu na lakukan ini perdamaian kepala desa masih 

banyakki masyarakat yang tidak ada waktu itu. Jadi bagaimana caranya itu 

mau berdamai na itu saja orang berkonflik nda adai.” 

 

“Pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik belum efektif dikarenakan 

pada saat melakukan perdamaian masih banyak masyarakat yang 

berkonflik tidak hadir. Bagaimana caranya mau berdamai kalau orang 

yang berkonflik tidak hadir.”
9
 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa Boddia 

belum maksimal dalam melakukan penyelesaian konflik,  terbukti bahwa masih 

banyak masyarakat yang terus berkonflik sampai sekarang. Kemampuan 

pemerintah yang masih terbatas untuk menyelesaikan konflik apalagi penggunaan 

metode yang kurang tepat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat 

                                                      
8
 Muhammad Rusli, Kepala Desa Boddia, Wawancara, Di Kantor Desa Boddia, 26 Juli 

2023. 

9
 Muh. Tabri, Ketua Karang Taruna Desa Boddia, Wawancara, Di Desa Boddia, 26 Juli 

2023. 
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kepada pemerintah Desa dalam menyelesaikan persoalan konflik. 

Dari beberapa permasalahan atau penanganan empiris di atas penulis 

mencoba mengaitkannya dengan tinjauan teoretis yakni model teori resolusi 

konflik. 

1. Resolusi konflik 

Konflik yang terjadi di masyarakat Desa Boddia, Kecamatan Galesong, 

Kabupaten Takalar, telah meningkat hingga mengharuskan kepala desa memiliki 

peran penting dalam proses penyelesaian konflik. Dalam melakukan resolusi 

konflik, kapasitas kepala desa menjadi krusial, di mana kapasitas negara secara 

keseluruhan dinilai dari tiga kategori, yaitu kapasitas militer atau kepolisian, 

kapasitas birokrasi, dan kualitas koherensi dari institusi politik. Tiga kategori 

kapasitas negara tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kepala desa 

melakukan penyelesaian konflik pada setiap tahapannya. 

Kepala desa di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, 

berperan penting dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat. Dalam konteks 

teori resolusi konflik, kepala desa telah melibatkan pihak-pihak yang bertanggung 

jawab dan berperan penting, seperti kepolisian, kepala desa, dan tokoh-tokoh 

masyarakat. Keberadaan semua pihak ini memfasilitasi komunikasi yang efektif 

dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, 

Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Boddia di 

mana beliau mengatakan bahwa : 

“Sebenarnya pemerintah Desa sudah turut andil dalam melakukan 

perdamaian dengan mencoba menyelesaikan konflik antara masyarakat di 
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mana kepala desa mengundang dan melakukan pertemuan dengan pihak-

pihak yang berkonflik serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam 

hal tersebut. Kemudian kepala desa juga membahas bagaimana strategi 

yang dilakukan agar konflik tersebut dapat terselesaikan secepatnya namun 

masih banyak warga desa tidak memperdulikan hal tersebut sehingga 

konflik tersebut masih berjalan sampai sekarang.”
10

 

 

 Berdasarkan wawancara di atas bisa dilihat bahwa dalam penyelesaian 

konflik antar masyarakat di desa Boddiak Kecamatan Galesong Kabupaten 

Takalar pemerintah Desa sudah melakukan beberapa upaya untuk mendamaikan 

masyarakat dengan melakukan musyawarah dan membahas pokok permasalahan 

konflik tetapi banyak masyarakat yang tidak mendengarkan hal tersebut sehingga 

tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga 

masih sering terjadi adu mulut sampai sekarang antar masyarakat terkait 

permasalahan konflik yang terjadi yaitu pada saat pemilihan calon kepala desa. 

Kemudian diperjelas lagi oleh salah satu warga desa Boddia Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar di mana beliau mengatakan bahwa : 

“Ini to perannya pemerintah dalam prosesnya ini na selesaikan konflik 

antar masyarakat desa Boddia itu pemerintah sudah na lakukan ini 

beberapa usaha untuk nadamaikan masyarakat contohnya itu na undangi 

masyarakat yang berkonflikka, tapi tetapji tidak mintong na mau baikan ini 

masyarakat karena masih banyakki masyarakat yang masih berkonflikki 

sampainya sekarang.” 

 

“Peran dari pemerintah Desa dalam proses penyelesaian konflik antar 

masyarakat di desa Boddia yaitu pemerintah sudah berupaya untuk 

mengundang beberapa orang yang berkonflik agar penyelesaian konflik 

tersebut dapat terselesaikan, namun hal tersebut tidak berpengaruh kepada 

masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih berkonflik 

                                                      
10

 Muhammad Rusli, Kepala Desa Boddia, Wawancara, Di Kantor Desa Boddia, 26 Juli 

2023. 
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sampai sekarang.”
11

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai peran pemerintah dalam 

penyelesaian konflik antara masyarakat desa Boddia Kecamatan Galesong 

Kabupaten Takalar memang terkait sebagaimana dari keterangan informan di atas 

pemerintah sudah terus berupaya untuk melakukan penyelesaian konflik namun 

masyarakat yang masih memiliki dendam pribadi sehingga peran dari pemerintah 

tersebut tidak berjalan efektif sesuai dengan yang direncanakan. 

“Kalau itu perannya kepala desayya waktu na selesaikan ini konflik ku 

anggapki masih belumngi efektif karena itu masalah to lamami baru ini 

berlarut-larutmi masalahnya dan itu juga permasalahannya masih 

berjalangi sampainya sekarang tapi itu pemerintah berusaha tommi supaya 

bias ma selesaikan ini kasus masalahnya, itu juga na lakukan biasa 

mendamaikangi orang yang berkonflikka.” 

 

“Peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik saya anggap masih 

kurang efektif dikarenakan masalah tersebut sudah cukup lama dan telah 

berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas dan permasalahan tersebut 

masih terus berjalan sampai sekarang. Tetapi pemerintah sudah berusaha 

semaksimal mungkin agar penyelesaian konflik tersebut dapat 

terselesaikan dengan baik dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang 

berkonflik agar tidak terus berlarut atau saling membenci satu sama 

lain.”
12

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dari peran pemerintah dalam 

penyelesaian konflik di desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar bisa 

dikatakan belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat di mana dalam hal ini terbukti bahwa masih banyak masyarakat yang 

terus berkonflik sampai sekarang meskipun pemerintah sudah berusaha untuk 

                                                      
11

 Imran, Warga Desa Boddia, Wawancara, Desa Boddia, 27 Juli 2023. 

12
 Ratu, Warga Desa Boddia, Wawancara, Desa Boddia, 26 Juli 2023. 
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mendamaikan masyarakat tersebut tetapi belum terjadi kesepakatan bersama agar 

konflik tersebut tidak diungkit-ungkit lagi oleh masyarakat. 

D. Pandangan Siyasah Syariyyah Terhadap Penyelesaian Konflik Kepala 

Desa Di Kabupaten Takalar  

Dari perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa Boddia Kec. Galesong, khususnya kades di Kabupaten Takalar, 

untuk menangani konflik dalam masyarakat sebenarnya tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah. Ini karena dalam Siyasah Syar'iyyah, 

terdapat ruang bagi pemimpin negara untuk mengendalikan situasi tertentu demi 

kemaslahatan umatnya melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin 

tersebut. 

Tugas Kepala Desa Boddia di Kecamatan Galesong untuk menyelesaikan 

konflik yang terjadi di masyarakat sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang 

menekankan pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai 

keadilan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki 

sifat madaniy (suka membangun) yang mendorong mereka untuk berkumpul dan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai kemaslahatan 

dan mengatasi permasalahan. Dalam konteks ini, kerja sama yang padu antara 

pemerintah (ruler) dan anggota masyarakat (ruled) sangat diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang 

jelas dan definitif untuk mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing pihak 
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guna mencapai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.”
13

 

Sebagaimana dalil Allah dalam Ayat Al-Qur‟an Surah (QS Al-Nisa [4] : 

59):  

                                                                      
                            

                           

                                                                                                                
       

                              

 

Terjemahnya: 

 

59.  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

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

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

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

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
14

 

 

Hakikat pemerintahan adalah kekuasaan memaksa yang diperlukan untuk 

menjaga kehidupan dan solidaritas masyarakat agar tidak hancur karena keegoisan 

manusia yang alamiah. Pemerintahan muncul sebagai kebutuhan alamiah dalam 

masyarakat melalui proses perebutan kekuasaan dan memperoleh legitimasi 

melalui perjanjian untuk hidup bersama. Meskipun penguasa tidak adil, mereka 

dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya karena itu lebih baik daripada 

masyarakat terpecah belah dan bubar. 

Kedaulatan negara dalam Islam dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, 

                                                      
13

 Ibnu Taimiyah, Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba, Penerjemah: Arif 

Maftuhiz Dzohir, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 3. 

14
 M. Quraish Shihab, al-Quran dan Maknanya. (Lentera Hati, 2020), h. 87. 
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Tuhan sebagai Pencipta syariat memiliki otoritas atas negara karena syariat-Nya 

harus menjadi sumber hukum yang berlaku. Kedua, manusia (aparat pemerintah) 

juga memiliki otoritas karena mereka bertindak untuk mengelola pemerintahan 

dengan tujuan mencapai cita-cita yang diinginkan. 

Dalam konteks protokol kesehatan, ini sebenarnya merupakan kebijakan 

progresif yang positif. Ini mencerminkan pola hidup sehat yang seharusnya 

diadopsi oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Kebijakan 

ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya 

kondisi sosial yang sehat bagi masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, 

kebijakan protokol kesehatan tidak menimbulkan resistensi karena tujuannya 

adalah memberikan perlindungan kepada warga negara. 

Dalam konteks Siyasah Syar'iyyah, penerapan pembatasan kegiatan 

masyarakat dalam protokol kesehatan juga dapat dijustifikasi dengan argumentasi 

bahwa ini adalah untuk melindungi warga negara. Rasulullah SAW sendiri 

melarang orang keluar dari daerah yang terkena wabah tha'un atau memasukinya 

karena hal itu dapat menyebabkan penyebaran wabah. Isolasi medis seperti ini 

diterapkan untuk mencegah penyebaran wabah dan melindungi masyarakat yang 

terdampak. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW, menyebut wabah 

tha‟un seraya mengatakan: 

بء   ب ج  ًَّ ج  إِنٗ  انشَّأوِْ، ف ه  ش  ُُّْ خ  ُ ع  ٙ  اللََّّ ضِ طَّبةِ س  ٍ  انخ  ش  ثْ  ً ٌَّ عُ ثِٛع خ : أ  ٍِ س  ع بيِشِ ثْ

ل ع    ٔ ث بء    ٕ ٌَّ ان ِ  ثِس شْغ ، ث ه غ ُّ أ  سُٕل  اللََّّ ٌَّ س  فٍ: أ  ْٕ ٍُ ع  ٍِ ثْ  ً دْ جْذُ انشَّ ُِ ع  ثِبنشَّأوِْ، ف أ خْج ش 

 : هَّى  ل بل  س   ٔ  ِّ ْٛ ه  هَّٗ اللُ ع  ل ع  »ص   ٔ إِر ا   ٔ  ، ِّ ْٛ ه  ِّ ثِأ سْضٍ ف لا  ر مْذ يُٕا ع  عْزىُْ ثِ ًِ إِر ا س 
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اسًا يُِْ 72]ص: ب ف لا  ر خْشُجُٕا فشِ   ٓ َْزىُْ ثِ أ   ٔ «ُّ [ ثِأ سْضٍ 
15 

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari 

Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab 

radliallahu 'anhu berangkat ke Syam. Ketika dia sampai di suatu kota yang 

bernama Saragh, dia mendengar berita bahwa wabah sedang menimpa 

Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarinya, bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah 

berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang kesana, dan jika terjadi 

di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya." 

 

Maka prinsip pemerintah dalam penyelesaian konflik bagi masyarakat 

hakikatnya untuk menghindari perselisihan, dan kebijakan Pemerintah untuk 

mendamaikan masyarakatnya sebagian dari langkah-langkah strategis untuk 

mengatasi perselisihan yang akan berdampak buruk bagi masyarakat dan 

pemerintah setempat. Itulah bentuk-bentuk dari tanggungjawab Pemerintah 

terhadap warga Negara dalam mengatasi permasalahan bahaya kesalahpahaman 

antar masyarakat. 

Dalam mencapai keadilan sosial, penggunaan label, simbol, dan bentuk 

oleh sebuah negara dan pemerintahan dapat berkontribusi untuk mencapai cita-

cita keadilan Islami dan harus dihormati. Namun, penting bagi para pemegang 

kekuasaan pemerintahan untuk mempertimbangkan dengan cermat penerapan 

hukum dan hak, serta berusaha untuk selalu menjalankannya dengan kesadaran 

diri yang tinggi. Demikian juga, kesaksian harus dijaga dengan tingkat kesadaran 

diri yang cukup tinggi dalam menegakkannya.
16

 Kemestian pemimpin 

                                                      
15

Muhammad bin Isma„Il Abu „Abdullah al-Bukhari al-Ju„fi, Sahih al-Bukhari, Juz IX, h. 

26.  

16
 Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fii Islahir Raa’i war Ra’iyyah, 
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bertanggung jawab atas kepemimpinannya: 789  

 ٍْ ْٛشُ، ع  ذَّصُ  ب انهَّ ٍُ سُيْخٍ، د  ذُ ثْ ًَّ ذَّصُ  ب يُذ  ، ح ٔد  ْٛش  ذَّصُ  ب ن  ٍُ س عِٛذٍ، د  ْٛج خُ ثْ ذَّصُ  ب لزُ  د 

 : ُ ل بل  َّّ هَّى  أَ  س   ٔ  ِّ ْٛ ه  هَّٗ اللُ ع  ِ ص  ّٙ ٍِ انَُّجِ ، ع  ش   ً ٍِ عُ ٍِ اثْ اعٍ، أ لَ  كُهُّكُىْ »َ بفِعٍ، ع  س 

 ٍْ سْئُٕل  ع  ٕ  ي  ُْ  ٔ اعٍ،  هٗ  انَُّبسِ س  ، ف بلْأ يِٛشُ انَّزِ٘ ع  ِّ عَِّٛزِ ٍْ س  سْئُٕل  ع  كُهُّكُىْ ي   ٔ

ْٛذِ  هٗ  ث  اعِٛ خ  ع  شْأ حُ س   ً انْ  ٔ ىْ،  ُٓ ُْ سْئُٕل  ع  ٕ  ي  ُْ  ٔ  ، ِّ زِ ْٛ مِ ث  ْْ ه ٗ أ  اعٍ ع  جُمُ س  انشَّ  ٔ  ، ِّ عَِّٛزِ س 

 ِْ  ٔ  ،ِِ ن ذِ  ٔ  ٔ ب   ٓ ُُّْ، أ لَ  ث عْهِ سْئُٕل  ع  ٕ  ي  ُْ  ٔ  ِِ بلِ س ِّٛذِ اعٍ ع ه ٗ ي  انْع جْذُ س   ٔ ىْ،  ُٓ ُْ سْئُٕن خ  ع  ٙ  ي 

 ِّ عَِّٛزِ ٍْ س  سْئُٕل  ع  كُهُّكُىْ ي   ٔ اعٍ،  «ف كُهُّكُىْ س 
17

 

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan 

kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami 

Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan 

setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang 

pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas 

rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia 

bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin 

atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas 

mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan 

dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin 

dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya."  

 

Hal yang sangat penting bagi para pemimpin (ulil amri) adalah menjaga 

dan melindungi hak-hak rakyat serta mewujudkan hak asasi manusia. Hak-hak 

tersebut meliputi hak kepemilikan, hak hidup, hak untuk menyampaikan pendapat 

dengan baik dan benar, hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak melalui 

usaha yang halal (kasb al-halal), hak untuk beragama, dan hak-hak lainnya.
18

 

                                                                                                                                                 
Penerjemah: Rofi‟ Munawwar. Siyasah Syar’iyyah Etika Politik Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 

Desember 1955, h. 61. 

17
Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III 

Bairut: Dar Ihya‟ al-Turaal-„Arabi, t.th.), h. 1459  

18
 Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah." 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 63. 
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Pandangan siyasah Syariyyah tentang penyelesaian konflik oleh kepala 

desa Boddia itu sudah melaksanakan tanggung jawab dengan para petugas 

melaksanakan dengan baik, pemerintah Desa Boddia terus berupaya semaksimal 

mungkin untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar dan berbagai konflik 

yang terjadi  dan itu sudah sesuai amanah sebgaimana dalam surah An-Nisa ayat 

58 dan 59. Ditinjau berdasarkan perspektif siyasah syar‟iyyah penyelesaian 

konflik oleh kepala desa Boddia sesuai dengan regulasi Pemerintah Negara 

Republik Indonesia dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Faktor penyebab timbulnya permasalahan konflik yang terjadi di 

masyarakat desa boddia kec.galesong kabupaten takalar dikarenakan 

adanya warga desa lain yang mencalonkan diri sebagai kepala Boddia 

sehingga masyarakat tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian karena 

adanya kecurangan yang terjadi pada saat perhitungan suara   calon kepala 

desa Boddia dan ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan 

calon kepala desa sehingga terjadi konflik di masyarakat. 

2. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat 

desa boddia kec.galesong kabupaten takalar mengenai Dalam 

menyelesaikan konflik antar masyarakat desa Boddia dianggap masih 

belum efektif karena hal ini terlihat bagaimana konflik antar masyarakat 

yang sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah 

Desa setempat, di mana sistem penanganan konflik masih dianggap 

menjadi kendala karena minimalisirnya pemahaman oleh mayoritas 

aparatur pemerintah desa dalam penyelesaian suatu konflik tertentu yang 

terjadi di masyarakat. 

3. Pandangan Siyasah Syariyyah terhadap penyelesaian konflik kepala desa 

di Kabupaten takalar pada hakekatnya tidak ada yang bertentangan dengan 
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prinsip-prinsip siyasah syariyyah. Karena pemerintah Desa berusaha 

semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar dari 

berbagai konflik yang terjadi di masyarakat yaitu dengan melaksanakan 

tanggung jawabnya agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat yang akan 

menimbulkan efek buruk terhadap masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat desa Boddia harus benar-

benar diselesaikan dan diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi 

perselisihan di masyarakat. 

2. Kepala desa Boddia harus netral kepada pihak-pihak yang berkonflik agar 

tidak terjadi kesalahpahaman. 

3. Kepala desa Boddia dan masyarakat harus bekerja sama dalam 

penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. 
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Wawancara Dengan Imran Warga Desa Boddia 

(26 Juli 2023) 
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sekolah menengah pertama di SMPN 02 bontonompo selatan  (2012-2016). 
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2019). Terakhir penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Alauddin 

Makassar jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) pada Fakultas Syariah dan 

Hukum. 

 


