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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 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 ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di 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 ھ

 hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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  

( ‟ ). 
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2.  Vokal 

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

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Contoh: 

يْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه ىْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…يَ 

yaa‟ 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas ي

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U u dan garis di atas 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 fathah dan yaa‟ Ai a dani ي َ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 
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Contoh:  

 maata : مات 

م ً   ramaa : ر 

 qiila : ق يْم 

ىْتَ    yamuutu : ي م 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu taa‟marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

[t].sedangkan taa‟ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa‟ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal :الْْ طْف ان ر 

يْى ة َ د  ه ة انم   al- madinah al- fadilah :انْف اض 

ة َ كْم   al-hikmah :  انْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Tanda syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 
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Contoh:  

بَّى ا      rabbana : ر 

يْى ا      najjainah : و جَّ

6. Kata Sandang 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “I” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

  Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh:  

ف ة َ      al-falsafah : ا نْف هْس 

 al-biladu : ا نْب لآ دَ     

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan pada daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hanzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah 

dan akhir kata. Apabilah hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab iya berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

رْتَ   umirtu : أ م 

2. Hamzah Tengah 

وْنَ   ta‟ muruna : ت أمْ ر 
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3. Hamzah Akhir 

يْءَ   syai‟in : ش 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara: bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

    Fil Zilal al-Qur‟an 

    Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (  الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َالله     يْه  Dinullah د     billah انَّهبَ 

 Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t] 

Contoh: 

ة َاللهَ    َحْم  ه مَْف يَْر   : Hum fi rahmatillah 
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10. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sanddang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukun 

huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

1. s.w.t = subhanallahu wata‟ala 

2. s.a.w = sallallahu „alaihi wasallam 

3. r.a = radiallahu „anhu 

4. H = Hijriah 

5. M = Masehi 

6. QS…/…38 = QS. Al-Maidah/5:38 

7. HR = Hadis Riwayat 

8. h = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama   : Selpiana 

Nim  : 30400115060 

Prodi  : Sosiologi Agama 

Judul : Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Konflik Antar Suku  

(Studi Kasus Suku Bugis dengan Suku Pattinjo) di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang. 

 Pokok masalah penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah 

Dalam Menanggulangi Konflik Antar Suku (studi kasus suku Bugis dengan suku 

Pattinjo) di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kemudian pokok 

masalah akan diuraikan dalam submasalah: pertama, Apa faktor penyebab 

terjadinya konflik serta bagaimana bentuk konflik antar suku. kedua, Bagaimana 

peran pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku. ketiga, dan 

bagaimana posisi pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik antar suku. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kedua secara sekunder yaitu 

kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet 

terkait dengan judul penulis. Dalam menyusun skripsi ini ada beberapa teori yaitu 

teori konfli, resolusi konflik,dll. 

 Hasil penelitian ini menggambarkan tiga hal pokok: 1). Penyebab terjadi 

konflik yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan pengaruh minuman keras, 

kurangnya komunikasi yang mengakibatkan mudahnya menimbulkan 

ketersinggungan, adanya konflik lama yang belum terselesaikan, serta adanya 

pihak ketiga atau di sebut profokator. 2) bentuk konflik antar suku yaitu konflik 

antar kelompok yang dimana konflik ini awalnya hanya konflik individu namun 

karena mengatasnamakan solidaritas akhirnya mereka masing-masing melibatkan 

temannya yang menimbulkan banyaknya massa atau kelompok. 3). Posisi 

pemerintah dalam menanggulangi konflik dalam hal ini pemerintah sudah 

memposisikan diri sebagai mestinya yaitu orang pertama yang menangani 

masalah konflik dan tidak sepihak dalam mengambil keputusan, terbukti dengan 

adanya peran pemerintah dalam menganggulangi konflik yaitu melakukan 

mediasi, fasilitasi, negosiasi, melibatkan pihak kepolisian, dan mengganti rugi. 

Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan 

tetapi dalam hal ini pemerintah sudah memposisikan diri sebagai mana mestinya 

dan bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia disebut masyarakat majemuk karena Indonesia memiliki banyak 

perbedaan yang khas dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku 

bangsa, agama, golongan, budaya hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua 

keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang 

akhirnya membentuk masyarakat yang plural. Adanya perbedaan-perbedaan 

tersebut maka harus saling menjalin interaksi yang baik denga satu sama lain agar 

dapat mengenal dan mengetahui perbedaan satu sama lain.  

Allah swt berfirman dalam QS Al-Hujurat/49:13. 

                         

                     

Terjemahnya:  

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.

1
 

 
Penggalan pertama ayat di atas sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang permpuan adalah pengantar untuk menegaskan 

bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah, tidak ada 

perbedaan dari satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya Yayasan  

Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 743. 
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kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada 

kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.”karena 

itu berusahalah meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi 

Allah.
2
 

Asbabun nuzul ayat di atas menegaskan kesatuan asal-usul manusia 

dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar 

seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar 

satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antar jenis kelamin 

mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawwa dari 

perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, 

dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya 

ada yang berkata demikian maka itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawwa, 

tidak terhadap semua manusia karena manusia selain mereka berdua, kecuali Isa 

as lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.
3
 

لنِ   أنَ  (( وَسَلَّنَ ، قاَلَ »:لَ  َحَِل   لمُِس  ُ هِ   ٌ  ، أنََّ  زَسُىلَ  اللهِ  صَلًَّ اللهُ  عَلَ وَ صَازِ الْ   عَه   أبٍَِ أََ ىبَ  

4
لََمِ . ُ سُھُمَا الَّرٌِ َبَ دَأُ  باِلسَّ ھَرَا، وَخَ لَُاَل  ، َلَ تقَُِاَنِ  فَُعُ سِضُ  ھَرَا وََعُ سِضُ   قَ  ثلَََثِ   جُسَ  أخََاهُ  فىَ   َهَ 

Terjemahnya:  

“Dari Abi Ayyub Al-Anshariy, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan 
saudaranya lebih dari tiga malam dimana keduanya bertemu lalu yang ini 
berpaling dan yang itu berpaling. Yang berbaik diantara keduanya ialah 

                                                             
2
Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an (Cet. II; 

Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 260. 
3
Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, h. 261. 

4
Hadist Riwayat Muslim (HR. Muslim, Hadist No. 2560) 
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orang yang memulai mengucapkan salam”, (HR. Muslim, Hadist No. 
2560).  

 
Hadist di atas memberikan penjelasan bahwa haram bagi kita, sesama 

muslim, untuk saling berpaling karena konflik dalam waktu tiga hari tiga malam. 

Oleh karena itu, hendaknya kita segera menjalin lagi hubungan dengan sesama 

yang telah rapuh karena konflik tersebut dengan salam. Salam menjadi perelai 

konflik, menjadi solusi agar kita tetap dalam ikatan yang baik.
5
  

Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai 

masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud yang 

sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga 

dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan 

sosial. Gesekan-gesekan sosial inilah yang kadang menimbulkan permasalahan 

sosial. 

Masalah sosial merupakan realitas objektif. Hal ini, realitas objektif 

tersebut berupa kondisi dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerugian 

baik nonfisik maupun fisik material pada segmen tertentu dari suatu masyarakat. 

Kondisi yang dianggap merugikan tersebut dapat berupa fenomena sosial kultural 

yang menghalangi sejumlah anggota masyarakat untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi mereka secara penuh, atau dapat pula ketidak sesuaian 

antar harapan, idealisme dengan kondisi aktual dalam kehidupan masyarakat.
6
 

Raab dan Selznick menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam 

kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya 

                                                             
5
Ali Abdullah, Zikir dan Doa Penghuni Surga  (Cet. I; Yogyakarta, 2014), h. 125. 

6
Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Penyelesaiannya (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 2. 
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adalah masalah yang terjadi dalam antar hubungan diantara warga masyarakat. 

Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh, bahwa masalah kekeringan pada dasarnya 

bukan masalah sosial apabila kemudian dapat mempengaruhi proses relasi sosial. 

Suatu masalah yang dihadapi seorang warga masyarakat sebagai individu tidak 

otomatis merupakan masalah sosial. Masalah individu tersebut dapat dianggap 

sebagai masalah sosial kalau kemuadian berkembang menjadi isu sosial. 

Keterkaitan dengan proses relasi sosial sering kali juga menyangkut aturan dalam 

hubungan bersama baik formal maupun informal. Masalah sosial terjadi apabila 

banyak terjadi hubungan antarwarga masyarakat yang menghambat pencapaian 

tujuan penting dari sebagaian besar warga masyarakat dan juga organisasi sosial 

mendapat ancaman serius karena ketidak mampuan mengatur warga.
7
  

 Masalah sosial dapat disebut sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh 

sebagian besar masyarakat. Hal itu sering terjadi disebabkan karena kondisi yang 

tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar 

sosial yang berlaku dan juga adanya perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, 

perbuatan, perbedaan suku, kepercayaan, bahkan hanya mengolok-ngolok saja 

juga kerap kali disebut sebagai pemicu munculnya konflik. Seperti halnya dalam 

firman Allah yaitu: 

 

 

 

  

                                                             
7
Soetomo,  Masalah Sosial dan Upaya Penyelesaiannya,  h.  6-7. 
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 Allah swt berfirman dalam QS Al-Hujurat/49:11. 

                          

                           

                          

Terjemahannya:  

 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 

kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih 

baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 

perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 

mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan 

janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-

buruk panggilan adalah (panggilan) tang buruk (fasik) seetelah beriman. 

Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim.
8
 

 
Sama halnya menurut Ibh Khaldun, pemicu konflik tidak hanya bersifat tunggal 

yakni berkaitan dengan kekuasaan, tetapi banyak juga dipicu oleh faktor-faktor 

lainnya seperti perbedaan antar suku dan kelompok terutama antara suku-suku no-

maden dan suku-suku yang menetap.
9
 Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin 

menerima serta menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang 

berwatak suka berkonflik. 

 Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang yang tidak asing 

lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah 

mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan 

masyarakat. 

                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya Yayasan  

Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. . 
9
Syarifuddin Jurdi, Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, 

dan Perubahan Sosial Perspektif  Ibh Khaldun, (Cet. I; Bantul: Kreasi Wacana, 2012), h. 143. 
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 Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Sebagai mahluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia lain di 

sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringali menimbulkan persinggungan 

atau pergesekan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia sering pula menimbulkan 

konflik karena setiap orang pasti menginginkan hajat hidupnya terpenuhi yang 

bisa saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit 

dihindarikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari 

kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.
10

 Konflik 

juga merupakan fenomena yang hadir dalam masyarakat sebagai manifestasi dari 

berkembangnya persaingan, prasangka, dan rasa benci yang bersifat kolektif 

maupun yang bersifat individu, juga bersifat politis, ideologis, dan suku serta suku 

yang melatar belakanginya.
11

  

 Pendorong terjadinya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan 

perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun 

manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur suku, kepentingan, 

kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Setiap konflik ada beberapa 

diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat 

diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan.
12

 

 Masalah konflik tidak lain adalah salah satu wewenang pemerintah untuk 

meredakan atau menanggulangi adanya konflik yang terjadi di suatu daerah entah 

itu konflik antar suku maupun konflik-konflik yang lain. Sebagaimana yang di 

                                                             
10

Nur Aliyah, Manajemen Konflik  (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 7. 
11

Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2013), h. 216. 
12

Elly M. Setiadi, dkk, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 

Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya  (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015), h. 347. 



7 
 

 
 

jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 BAB III Pasal 6 Mengenai 

Pencegahan Konflik dilakukan Dengan Upaya memelihara kondisi damai dalam 

masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, 

meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pencegahan 

sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat.
13

 Sebab pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban 

melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, 

berkelanjutan, dan terukur.  

 Upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting 

ditekankan dalam upaya menanggulangi konflik yang dilakukan pemerintah 

daerah yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan 

membuat penyebab konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul ke 

permukaan. Pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik juga merangkul 

berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi 

sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan 

dalam setiap upaya menanggulangi konflik karena merekalah yang pada 

umumnya memehami akar konflik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga 

mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah 

mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, 

atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial. 

Selain itu dalam melakukan penanggulangan konflik pemerintah mesti 

bersikap jujur dan adil dalam mengambil keputusan jika menanggulangi konflik 

                                                             
13

Sahlan, “Konflik Masyarakat dengan Pemerintah di Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima Nusa Tenggara Barat”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2014),  h. 72. 



8 
 

 
 

pada masyarakat, tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak karna akan 

merugikan pihak yang lain. 

  Allah swt berfirman dalam QS An-nisa‟/4:135.  

                        

                        

                        

     

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.

14
 

 
Setelah mengemukakan nasehat dan peringatan diatas, dikemukakan juga 

dalam ayat ini hasil dari segala bimbingan ini terhadap semua umat beriman yaitu 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang 

sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu 

merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan 

menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu 

                                                             
14

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya Yayasan  

Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, h. 100 



9 
 

 
 

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya 

terhadap anak atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika ia, yakni pribadi yang 

disaksikan, kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan 

ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi sehingga menjadikan kamu 

bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat 

jatuh  atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak 

menegakkan keadilan karena Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan 

mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutarbalikkan kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya 

secara palsu, atau berpaling enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

senantiasa maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-

kecilnya sekalipun.
15

 

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 

terkuak masalah konflik antar suku tepatnya di KelurahanLampa yang mayoritas 

penduduknya adalah suku Bugis, dengan KelurahanData yang mayoritas 

penduduknya adalah suku Pattinjo. Sebelum membahas lebih lanjut tentang 

masalah konflik antara suku Pattinjo dengan suku Bugis. Penulis akan membahas 

sedikit tentang suku Pattinjo karena mengingat suku Pattinjo tidak sama dengan 

suku Bugis yang sudah di kenal banyak orang.  

Suku Pattinjo adalah etnis yang menghuni kelurahan Tadokkong 

kecamatan Lembang dan sebagian berada di kecamatan Duampanua kabupaten 

                                                             
15

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, h. 756-

757. 



10 
 

 
 

Pinrang provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan suku Pattinjo selama ini diakui 

sebagai orang Bugis atau hanya dianggap sebagai salah satu sub-suku Bugis. 

Sedangkan pemerintah setempat sering mengkategorikan orang Pattinjo sebagai 

suku Bugis Pattinjo. Sebenarnya daerah pemukiman suku Pattinjo berada di empat 

kecamatan di kabupaten Pinrang sebagai tempat asal mereka, tetapi penyebaran 

mereka justru terbanyak berada di wilayah kabupaten Enrekang dan kabupaten 

Luwu, selain itu komunitas suku Pattinjo ini juga terdapat di Tarakan provinsi 

Kalimantan Timur. Keberadaan suku Pattinjo sudah mulai dikenal keberadaannya 

sebagai sebuah “suku”, yang selama berada di bawah bayang-bayang nama suku 

yang lebih besar yaitu “suku Bugis”, dan sejak dahulu suku Pattinjo lebih dikenal 

sebagai “suku Bugis-Pattinjo”. Selain itu orang Pattinjo sendiri lebih suka 

menyebut diri mereka sebagai suku Pattinjo. Suku Pattinjo sebenarnya layak 

disebut “Suku”, krena sejak dahulu suku Pattinjo telah memiliki struktur 

pemerintahan sendiri yang mereka patuhi dan berlaku turun temurun. Seperti 

Maddika (setingkat Kepala Desa), Tomakaka dan Pakkarungan (Arung). Selain 

itu suku Pattinjo juga memiliki adat-istiadat, budaya serta bahasa sendiri. 

Beberapa tradisi budaya suku Pattinjo yang sudah mulai dikenal adalah Marroddo 

yang ada di KelurahanBesseang kecamatan Lembang. Suling Bambu di 

KelurahanSali-Sali, pencak Silat dan Rebana.
16

 

Selama ini suku Pattinjo identik dengan suku Mandar, ketika wilayah 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih bergabung, suku Pattinjo 

dikelompokkan dalam bagian suku Mandar atau dengan kata lain suku Pattinjo 

                                                             
16

Proto Malayan, “Ras Asia Di Seluruh Dunia”, Suku Pattinjo, Sulawesi Selatan. 

Http://Boggel-Pattinjo.Blogspot.Com/2013/06/Suku-Pattinjo-Sulawesi-Selatan.Html Di Unduh 

Jam 22:24. Minggu 22 September 2019. 

http://boggel-pattinjo.blogspot.com/2013/06/suku-pattinjo-sulawesi-selatan.html
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satu kesatuan dengan suku Mandar. Saat ini wilayah suku Mandar berada di 

Sulawesi Barat, sedangkan wilayah pemukiman suku Pattinjo tetap berada di 

wilayah Sulawesi Selatan. Suku Pattinjo secara kultur budaya sebenarnya lebih 

mendekati kultur budaya orang Toraja, dibanding dengan suku Bugis dan 

Makassar. Bahkan menurut sebuah tulisan di web, mengatakan bahwa secara 

struktur fisik, orang Pattinjo memiliki struktur fisik orang Toraja. Menurut dugaan 

bahwa kemungkinana dahulunya orang Pattinjo memiliki sejarah asal usul yang 

sama dengan orang Toraja. Suku Pattinjo mayoritas adalah pemeluk agama Islam. 

Yang dikembangkan oleh orang-orang dari tanah Bugis pada beberapa adab yang 

silam. Beberapa tradisi adat dan suku Pattinjo mengandung unsur islami yang 

dikombinasikan dengan adat asli suku Pattinjo. Suku Pattinjo memiliki karakter 

yang terbuka dan cenderung spontan dalam menyikapi sesuatu, atau dalam istilah 

lain “ceplas-ceplos”. Karakter lain orang Pattinjo adalah keras, dan tidak suka 

diatur oleh orang lain. Benar atau tidaknya cerita negatif tentang orang Pattinjo, 

tentunya masyarakat suku Pattinjo sendirilah yang harus menyikapi secara bijak 

sana. Dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya suku Pattinjo hidup pada 

bidang pertanian. Tetapi saat ini sebagian masyarakat suku Pattinjo lebih suka 

berprofesi pada bidang-bidang lain.
17

 

Kembali pada topik awal yaitu konflik antar suku Bugis dengan suku 

Pattinjo, belum bisa diprediksi apa saja faktor utama yang menyebabkan konflik 

antar suku di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terjadi. Namun dari 

banyaknya kasus yang terjadi awal mula konflik ini berlangsung pada tahun 2016 

                                                             
17

Http://Boggel-Pattinjo.Blogspot.Com/2013/06/Suku-Pattinjo-Sulawesi-Selatan.Html Di 

Unduh Jam 22:24. Minggu 22 September 2019. 

http://boggel-pattinjo.blogspot.com/2013/06/suku-pattinjo-sulawesi-selatan.html
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antara anak SMA yang notabenenya dari Kelurahan Data dengan pemuda dari 

Kelurahan Tantu, yang di mana konflik ini menimbulkan satu korban jiwa. 

Awalnya konflik ini merupakan konflik perseorangan namun mengatasnamakan 

solidaritas akhirnya menjadi konflik antara dua kubu yaitu Kelurahan Lampa yang 

mayoritas penduduknya suku Bugis dengan Kelurahan Data yang penduduknya 

suku pattinjo.
18

 

Konflik tersebut sangat meresahkan warga setempat serta tidak jarang 

menimbulkan korban setiap bentrok terjadi, seperti halnya pada tahun 2018 pada 

saat malam takbiran Idul Fitri bentrok terjadi kembali dengan aksi lempar batu 

dan menggunakan senjata tajam lainnya yang dimana bentrok ini menimbulkan 4 

korban luka parah. Sama halnya pula pada saat berlangsungnya perayaan 17 

Agustus 2018 lampau juga menimbulkan korban yaitu 2 orang mengalami cedera 

yang cukup serius akibat terkena benda tajam. Konflik antar suku di kecamatan 

Duampanua ini sangat memprihatinkan karena konflik ini sudah begitu lama yaitu 

sejak tahun 2016 dan sering terulang hingga saat ini. Menurut observasi awal 

peneliti konflik terakhir terjadi pada saat perayaan 17 Agustus 2018 lalu. Akan 

tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang tegas dalam menangani masalah ini. 

Terbukti konflik antar suku ini seringkali terjadi. Seharusnya pemerintah setempat 

lebih serius dalam menangani kasus tersebut, karena konflik yang sering terjadi 

tidak jarang menimbulkan kerugian.
19

 

                                                             
18

http://koran.tempo.co/read/298283/situasi-lampa-masih-mencekam. Di unduh jam  

20:12. Kamis, 16 Mei 2019. 
19

https://makassar-tribunnews-

com.cdn.ampproject.org/v/makassar.tribunnews.com/amp/2016/03/23/siswa-sman-2-pinrang-dan-

warga-tawuran-jalan-trans-sulawesi-sempat-macet. Di unduh jam 23:06. Kamis, 16 Mei 2019. 

http://koran.tempo.co/read/298283/situasi-lampa-masih-mencekam
https://makassar-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/makassar.tribunnews.com/amp/2016/03/23/siswa-sman-2-pinrang-dan-warga-tawuran-jalan-trans-sulawesi-sempat-macet
https://makassar-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/makassar.tribunnews.com/amp/2016/03/23/siswa-sman-2-pinrang-dan-warga-tawuran-jalan-trans-sulawesi-sempat-macet
https://makassar-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/makassar.tribunnews.com/amp/2016/03/23/siswa-sman-2-pinrang-dan-warga-tawuran-jalan-trans-sulawesi-sempat-macet
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 Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, sebagaimana yang di 

jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 BAB III Pasal 6 Ayat  2 

bahwa yang menangani atau pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. Mengingat dampak dari masalah ini begitu 

serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat 

yang terkait. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam 

Menanggulangi Konflik Antar Suku di Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang (Studi Kasus Suku Bugis dan Suku Pattinjo) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 

peneliti memfokuskan penelitian ini pada peran pemerintah daerah 

menanggulangi konflik antar suku.  

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami fokus penelitian ini, 

maka peneliti mendeskripsikan variabel dan fokus penelitian sebagai berikut : 

Peran pemerintah daerah yang penulis maksud adalah bagaimana pengaruh 

atau fungsi serta posisi pemerintah dalam menangani masalah sosial yang 

berujung konflik di suatu daerah naungannya sendiri, apakah pemerintah setempat 

turut andil dalam menangani masalah tersebut sebagaimana fungsi pemerintah 

daerah pada umumnya, dalam melihat suatu peran, penulis menjadikan teori peran 

dari Levinson, adapun beberapa poin pengertian peran menurut levinson yaitu: 



14 
 

 
 

yang pertama; peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, 

kedua; peran juga dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, ketiga; peran juga 

dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Defenisi peran di atas akan di jadikan indikator di lapangan untuk melihat peran 

suatu pemerintah, adapun pemeritah daerah yang penulis maksud yaitu dari pihak 

kepala kecamatan, kepala kelurahan serta jajarannya dari masing-masing suku dan 

pihak kepolisian. Konflik yang penulis maksud di sini adalah konflik antar suku 

Bugis yang khususnya berada di Kelurahan Lampa dengan Kelurahan Data yang 

mayoritas penduduknya yaitu suku Pattinjo di Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang. 

Penanggulangan konflik yang penulis maksud adalah tindakan atau cara 

untuk mengatasi masalah sosial berupa konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam 

melihat suatu tindakan penanggulangan konflik, penulis menjadikan teori 

pengendalian konflik dari Nasikun yang melakuan beberapa cara yaitu: 

konsialiasi, mediasi, arbitrasi, perwasitan sebagai indikator di lapangan untuk 

melihat suatu tindakan penanggulangan konflik, serta melihat bagaimana bentuk 

konflik yang terjadi degan melihat tipe konflik sebagai indikator. Adapun pihak 

yang menanggulagi yang penulis maksud adalah dari pemerintah daerah yaitu 

pihak kepala kecamatan, kepala kelurahan dan jajarannya dari masing-masing 

suku dan pihak kepolisian. Konflik yang dimaksud penulis adalah konflik antar 
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suku Bugis khususnya di Kelurahan Lampa dengan Kelurahan Data yang 

mayoritas penduduknya yaitu suku Pattinjo di Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

pokok masalah dalam penelitian yaitu: 

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik serta bagaimana bentuk konflik antar 

suku di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku di 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.? 

3. Bagaimana posisi pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku di 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.? 

D. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian terkait tentang topik yang tentu sudah pernah dilakukan oleh 

para peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini melakukan telaah pustaka untuk 

membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, peneliti 

juga akan memperjelas tempat penelitian dalam tinjauan pustaka. Penelitian-

penelitian yang didapatkan peneliti yaitu: 

 Peneliti pertama oleh Nurfahima jurusan ilmu politik fakultas ushuluddin 

dan filsafat universitas islam negeri alauddin Makassar 2018. Meneliti “peran 

pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT. PP Lonsum di 

KelurahanTamatto Kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan 
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dua hal pokok: 1) penyebab terjadinya konflik yaitu penyerobotan lahan yang 

dilakukan oleh PT Lonsum. 2) peran pemerintah dalam menangani konflik yaitu 

pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan 

mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
20

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Nurfahima dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian terdahulu lebih mengarah 

kepada konflik antar masyarakat dengan sebuah pabrik, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan olseh peneliti lebih mengarah kepada konflik antara suku.  

 Peneliti kedua oleh Sahlan jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014 meneliti konflik 

masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa 

Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data 

melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara 

mendalam dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang 

terjadi di kecamatan Lambu kabupaten bima yaitu kurangnya sosialisasi, kurang 

netralnya pemerintah dan stekholder lainnya, komunikasi politik yang macet dan 

tidak berjalan dengan baik serta penanganan konflik yang lambat.
21

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Sahlan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu pertama letak geografis yang berbeda dan fokus 

                                                             
20

Nurfahima,“Peran Pemerintah dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT.PP Lonsum 

di Kelurahan Tomato Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 
21

Sahlan, “Konflik Masyarakat dengan Pemerintah di Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima Nusa Tenggara Barat”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2014), 
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penelitian terdahulu lebih mengarah kepada faktor penyebab konflik terjadi di 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada peran pemerintah dalam 

menanggulangi konflik antara suku.  

 Penelitian ketiga oleh Siti Hajar Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 2016 meneliti peran pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial 

(studi kasus kebijakan publik terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 

tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di kota 

Makassar) penelitian ini menggunakan kualitatif dengan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan melalui kajian literatur pustaka. hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah sosial tidak hanya dilakukan 

sebagai bentuk tanggung jawab dengan diterapkannya peraturan daerah nomor 2 

tahun 2008, tetapi juga mengacu pada peran pemerintah dalam evaluasi PERDA. 

Bentuk evaluasi PERDA dengan melakukan program pembinaan yang berupa 

pencegahan, lanjutan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, bimbigan lanjut, serta 

partisipasi masyarakat.
22

 

 Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Siti Hajar dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian terdahulu lebih mengarah 

kepada peran pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial tentang 

pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. sedangkan 

                                                             
22

Siti Hajar “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kasus 

Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak 

Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen di Kota Makassar)”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016) 
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penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada peran 

pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku.  

 Penelitian keempat oleh Dedy ilham Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 2017 meneliti Solidaritas Sosial dalam Ade‟ Maccera Bola Suku Bugis 

Pattinjo (Studi Kasus di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten 

Pinrang). Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat kelurahan Kassa melakukan ritual ade‟ maccera bola karena dilatar 

belakangi oleh adat turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka 

sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt karena telah diberi rezeki berupa 

rumah yang layak untuk di tempat tinggali oleh manusia, sehingga mereka 

melakukan penyembelihan hewan untuk dimakan bersama rumpun keluarga. 

Adapun bentuk-bentuk solidaritas sosial yang dilakukan adalah kerjasama, 

gotong-royong, dan tolong-menolong yang ditandai dengan kesadaran kolektif. 

Faktor-faktor yang membentuk, mendorong, atau yang membuat masyarakat 

Kelurahan Kassa ingin bekerja sama, gotong-royong, dan tolong-menolong dalam 

ritual ade‟ maccera bola disebabkan karena adanya rasa kekeluargaan yang masih 

kuat serta tradisi tolong-menolong yang masih mereka pertahankan sebagai 

warisan dari nenek moyang mereka
23

  

 Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Dedy Ilham dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian terdahulu lebih mengarah 

                                                             
23

Dedy ilham “Solidaritas Sosial dalam Ade‟maccera Bola Suku Bugis Pattinjo (Studi 

Kasus di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) 
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kepada solidaritas sosial dalam ade‟maccera bola suku bugis pattinjo. sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada peran 

pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk memahami faktor penyebab terjadinya konflik serta mengetahui 

bagaimana bentuk konflik antar suku di Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku 

di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui posisi pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku 

di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. 

2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai 

peran pemerintah dalam menanggulangi konflik antar suku di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang. 

a. Kegunaan Teoritis, menambah pengalaman dan perkembangan ilmu 

tentang pentingnya bersosialisasi dengan baik tanpa adanya konflik. 

Memberi informasi peran pemerintah dalam menanggulangi konflik antar 

suku pada masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

Penelitian ini untuk menambah wawasan tentang faktor penyebab 
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terjadinya konflik dan peran pemerintah dalam menanggulangi konflik 

antar suku. 

b. Kegunaan Praktis, bermanfaat dan berguna sebagai sumbangan bagi 

pengenalan tentang bagaimana cara pemerintah dalam menangani masalah 

sosial yang berujung kepada konflik. Disamping itu, diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi semua pihak yang berkompeten dalam idang 

pendidikan sosial, agama, dan budaya. Sebagai kontribusi pada 

masyarakat agar interaksi sesama kelompok tetap terjalin dengan baik di 

era modern atau era globalisai. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Konflik 

1. Pengertian Konflik. 

  Konflik dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang 

dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku, bangsa, 

golongan, ras, agama), Karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, 

kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Seringkali konflik itu dimulai dengan 

hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik (individu atau kelompok) yang 

memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi 

pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan 

alamiah dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik, maupun 

antar etnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau 

kebutuhan.
24

 

Konflik menurut Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi merupakan 

salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya ketegangan antara 

satu pihak dengan pihak lain. Ketika terjadi konflik antar kelompok, maka 

semakin membesar konflik, akan semakin menguatkan solidaritas internal 

kelompok (in group solidarity). Sebaliknya dengan semakin memahaminya 

konflik, maka solidaritas internal menjadi semakin lemah.
25

 

  

                                                             
24

Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 

Multikultural, (Yogyakarta; PT Lkis Printing Cemerlang , 2005), h. 146 
25

Seri II, Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 

2003), h. 27 
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Menurut Webster, istilah “conflict” berarti suatu “perkelahian, peperangan, 

atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.
26

 Konflik 

juga oleh Webster diartikan sebagai suatu persepsi mengenai perbedaan 

kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa 

aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
27

 

Sementara Ralf Dahrendorf menyebutkan konflik sebagai ciri dari suatu 

masyarakat, ia menyebut bahwa suatu masyarakat akan selalu diwarnai oleh dua 

kecenderungan yakni konflik yang konsensus, teori sosiologi akan bergerak pada 

dua kecenderungan ini. Dasar teori Dahrendorf menyebut dua istilah utama yakni 

wewenang dan posisi yang menjadi titik tolak dari kenyataan bahwa para 

anggotanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni mereka yang 

berkuasa dan yang dikuasai. Konsep ini akan merujuk pada tiga gagasan besarnya 

yakni kekuasaan, kepentingan dan kelompok sosial, menurut Dahrendorf akan 

mendorong terjadinya konflik potensial dan konflik aktual yang berbenturan 

karena memiliki kepentingan yang berbeda.
28

  

Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan 

mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang 

bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan 

lawan
29

 

Latar belakang pemikiran Karl Marx tentang konflik adalah adanya 

eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal 

                                                             
26

Syarifuddin Jurdi, Siosiologi Nusantara:  Memahami Sosiologi Integralistik (Cet. I; 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 214 
27

Syarifuddin Jurdi, Siosiologi Nusantara:  Memahami Sosiologi Integralistik, h. 215 
28 Syarifuddin Jurdi, Siosiologi Nusantara:  Memahami Sosiologi Integralistik, h. 218 
29 Kun Maryati dan Juju Suryati, Sosiologi (Jakarta: Esis, 2006), h. 54 
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(kaum Kapitalis atau kaum Borjuis) terhadap kaum buruh (kaum proletar). Para 

buruh bekerja dengan jam kerja dan gaji yang sangat rendah dan tidak sebanding 

dengan pekerjaanya yang ditetapkan oleh para pengusaha dengan seenak hati 

mereka. Serta perubahan sosial membawa dampak buruk pada kaum buruh 

(proletar) karena perubahan sosial berdampak pada banyaknya penduduk, 

banyaknya penduduk maka banyak pula yang mencari lapangan pekerjaan. 

Sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak bertambah. Tingginya jumlah 

penawaran tenaga kerja akan berpengaruh pada rendahnya ongkos tenaga kerja 

yang diterimanya, dampaknya kehidupan akan semakin buruk. Sedangkan kaum 

kapitalis (borjuis) akan semakin berjaya dengan segala bentuk kemewahannya. 

Gejala inilah yang akan menyebabkan ketimpangan sisoal yang berujung pada 

konflik sosial. Adanya penjelasan latar belakang konfli di atas dapat ditarik 

persepsi bahwa konflik menurut Karl Marx lahir beberapa konsepsi yakni 

konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, dan kekuasaan.
30

  

Jonathan Turner memusatkan perhatiannya kepada konflik sebagai proses 

dari peristiwa-peristiwa yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan 

antara dua pihak atau lebih. Turner merumuskan kembali proses terjadinya 

konflik dalam sebuah sistem atau masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terbuka 

antara kelompok-kelompok yang bertikai sangat bergantung kepada kemampuan 

                                                             
30

George Ritzer dan Barry Smart, Handbook Teori Sosial, (Cet.III; Bandung: Nusa 

Media, 2018), h. 284. 
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masing-masing pihak untuk mendefenisikan kepentingan mereka secara objektif 

dan untuk menangani, mengatur, dan mengontrol kelompok itu.
31

 

Melihat berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang diakibatkan oleh 

berbagai masalah yang terjadi antar individu atau kelompok dengan tujuan untuk 

mendapat apa yang dia inginkan dengan menghalalkan segala cara meskipun 

menggunakan cara ancaman maupun kekerasan. 

2. Resolusi Konflik  

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan 

agar melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses 

penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai satatus konflik.
32

  

Konflik pada umumnya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering 

menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang 

terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, karena apabila merupakan bagian dari 

keberadaan kita. Konflik timbul karena ketidak seimbangan antara hubungan-

hubungan itu, contohnya kesenjangan status sosial, kurang meratanya 

kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta 

kekuasaan yang tidak seimbang yang kemuadian manimbulkan masalah masalah 

seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. 

Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang 

                                                             
31

Elly M. Setiadi dan Usman Kholip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2011), h. 370. 
32

Abdul Jamil Wahab, Manajemen Konflik  Keagamaan, (Jakarta : PT. Elex Media 

Komputindo, 2012), h. 17. 
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memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif 

maupun destruktif.
33

 

 

Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada 4 yaitu: 

a. Konsiliasi (conciliation) 

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu 

yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-

keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-

persoalan yang mereka pertentangkan. 

b. Mediasi (mediation) 

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang 

bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasehat-nasehatnya 

tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. 

c. Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, 

dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambilan keputusan. Arbitrasi 

berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi 

keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya 

kepurusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak 

menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang 

lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. 

d. Perwasitan 

                                                             
33

Nur Aliyah Zainal, Manajemen Konflik, (Makassar : Alauddin University Press, 2015), 

h. 2. 
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Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk 

memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik 

yang terjadi diantara mereka.
34

 

Adapun pengaturan konflik atau konsialisasi menurut Ralf Dahrendorft 

adalah pengaturan konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan 

tumbuhnya pola diskusi dan proses pengambilan keputusan diantara pihak-pihak 

yang terlibat dalam perselisihan tentang persoalan-persoalan yang 

dipertentangkan. Pengaturan konflik konsialisasi akan berjalan efektif jika 

memenuhi empat faktor yaitu : 

a. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat otonom yang berkewenangan 

membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar. Contoh lembaga 

peradilan harus independen dalam memutuskan suatu perkara, artinya tidak 

boleh ada intervensi dari  pihak manapun dalam memengaruhi keputusan 

peradilan. 

b. Kedududkan lembaga tersebut harus bersifat monopolistik, artinya lembaga 

itulah yang berfungsi mengatur konflik. Contoh, kasus kemelut di PT 

Dirgantara Indonesia (PTDI) yaitu konflik antara Karyawan PTDI dan 

direktur utama adalah monopoli Menteri BUMN dan lembaga-lembaga 

peradilan. 

c. Peranan lembaga-lembaga tersebut harus memiliki kekuatan mengikat, 

sehingga pihak-pihak yang sedang bersengketa merasa terikat kepada 

keputusanlembaga tersebut. Contoh, persengketa atas tanah yang diselesaikan 

                                                             
34

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  h. 25. 



27 
 

 
 

di lembaga peradilan akhirnya berakibat hukum pada pihak-pihak yang 

bersengketa, artinya keputusan itu mengikat kedua belah pihak yang 

bersengketa. 

d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis, artinya aspirasi dari pihak-pihak 

yang bertikai harus didengarkan dan diberikan kesepakatan yang sama untuk 

menyatakan pendapatnya.
35

 

Pengaturan konflik akan efektif jika memenuhi tiga hal, yaitu : 

a. Kedua belah pihak akan menyadari akan adanya situasi konflik diantara 

mereka dan menyadari pula perlunya melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, 

kejujuran antarpihak yang bertikai. 

b. Yang terlibat konflik adalah organisasi kelompok kepentingan artinya jika 

konflik sosial tersebut terorganisasi secara jelas, maka pengaturannya akan 

efektif, dan jika konflik sosial tersebut tak terorgansasi maka pengaturannya 

tidak akan efektif 

c. Adanya suaru aturan permainan (rute of the game) yang disepakati dan ditaati 

bersama, sebab aturan permainan itu akan menjamin kelangsungan hidup 

kelompok-kelompok yang berkonflik.
36

 

3. Tipe Konflik 

Tipe konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku, dan 

situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri dari 4 tipe yaitu: 
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a. Tanpa konflik, tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, 

hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe 

ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa 

kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan 

struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah konflik kekerasan. Kedua, sifat 

budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan 

kekerasan. 

b. Konflik laten adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak 

persoalan, sifatnya tersembunyi dan, perlu diangkat kepermukaan agar dapat 

ditangani. 

c. Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul kepermukaan 

yang berakar dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk 

mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. 

d. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan 

muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi 

dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).
37

 

Melihat ke empat tipe konflik di atas dapat dipahami bahwa kehidupan 

masyarakat yang terlihat tentram dan harmonis belum menjamin bahwa di dalam 

masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan, namun konflik atau 

maslah sosial yang terjadi di masyarakat dapat ditanggulangi dengan cara saling 

berinteraksi atau saling menjaga komunikasi satu sama lain. 

4. Upaya dalam Menangani Konflik 
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Strategi penanggulangan konflik antara lain yaitu: 

a. Pemecahan persoalan, dalam strategi pemecahan persoalan diambil asumsi 

dasar bahwa semua pihak pasti ingin managgulagi konflik yang terjadi. Atas 

dasar asumsi tersebut maka dalam upaya pemecahan persoalan ada dua tahap, 

pertama, proses penemuan gagasan gunanya untuk mengetahui apa masalah 

atau keganjalan yang ada pada individu-individu atau kelompok masing-

masing. Kedua, proses pematangan yang dimaksud di sini adalah perlu 

dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. 

b. Musyawarah, strategi ini terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah atau 

persoalan apa yang terjadi kemudian kedua belah pihak yang sedang terlibat 

konflik mengadakan pembahasan atau membicarakan masalah yang terjadi 

untuk mencari titik atau jalan untuk  menyelesaikan konflik tersebut. 

c. Mencari lawan yang sama, strategi ini sifatnya lebih kepada mengajak untuk 

lebih bersatu, karena harus menghadapi pihak ketiga yang dimana pihak 

ketiga ini dianggap sebagai lawan atau musuh dari kedua belah pihak yang 

bertikai. 

d. Meminta bantuan pihak ketiga, maksud dari strategi ini adalah ketika terjadi 

konflik tidak jarang konflik itu dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam konflik itu, dengan demikian dibutuhkan pihak ketiga untuk 

menangani konflik tersebut. Misalkan dalam suatu masyarakat terjadi konflik 

antar individu maupun antar kelompok dan masyarakat dalam wilayah itu 

tidak dapat menyelesaikannya maka dibutuhkan aparat polisi untuk 

meredahkan konflik itu meskipun sifatnya sementara. 
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e. Peningkatan interaksi dan komunikasi, bentuk strategi ini menjelaskan bahwa 

bila pihak-pihak yang berkoflik dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi 

mereka maka pada suatu saat mereka akan dapat lebih mengerti dan 

menghargai dasar pemikiran dan prilaku yang lain. Strategi ini penting dan 

sangat baik di lakukan dalam bermasyarakat khususnya di wilayah yang 

masyarakatnya bernotabene memiliki perdedaan, misalkan perbedaan 

keyakinan, ras, suku, budaya, dan lainnya  karena dapat mengirangi 

pandangan buruk terhadap kelompok lain. 

f. Latihan kepekaan, strategi ini juga disebut (sensitivity training) umumnya 

digunakan untuk menanggapi konflik yang terjadi dalam suatu kelompok 

ataupun antar kelompok. Maksud dari srategi ini adalah jika terjadi konflik 

dalam suatu masyarakat maka kita sebagai manusia harus memiliki rasa peduli 

atau ikut membantu dalam meredakan konflik tersebut.
38

 

5. Jenis-jenis konflik 

Terdapat dua jenis konflik yaitu: 

a. Dimensi vertikal atau “konflik atas”, yang dimaksud adalah konflik antara 

elite dan massa (rakyat). Elite di sini bisa para pengambil kebijakan di tingkat 

pusat, kelompok bisnis atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik 

ini adalah digunakannya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban 

di kalangan massa (rakyat). 

b. Konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) 

sendiri. Dalam kurun lima tahun terakhir (sejak pertengahan 90-an), dirasakan 
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setidak-tidaknya ada dua jenis konflik horizontal, yang tergolong besar 

pengaruhnya: pertama, konflik antar agama, khususnya antar kelompok 

agama islam dan kelompok agama Nasrani (Potestan dan Katolik). Konflik 

jenis ini ditemuka diberbagai daerah seperti ambon, Jakarta dan beberapa 

daerah lainnya. Kedua, konflik antar suku, khususnya antara suku Jawa dan 

suku-suku lain di luar Pulau Jawa. Selain itu, muncul pula kasus seperti 

konflik antar suku Madura dengan suku Melayu di Kalimantan Barat (seperti 

di Pontianak dan Sambas).
39

 

Menurut Muhammad Yusuf mengemukakan bahwa konflik terbagi 

menjadi empat jenis yaitu: 

a. Konflik sosial, adalah pertentangan atau perselisihan karena perbedaan 

kepentingan, dan juga karena perbedaan strata sosial di masyarakat. Simbo-

simbol kemewahan pada kelas sosial atas merupakan pertentangan tersendiri 

bagi masyarakat kelas bawah. Secara tidak disadari simbol kemewahan 

tersebut telah ikut mendorong terjadinya konflik di masyarakat. 

b. Konflik politik, mengatakan bahwa ada kelompok kecil masyarakat 

(minoriras) yang sedang memerintah dan kelompok yang sedang tidak 

memerintah, dimana kelompok elite yang sedang memerintah terdiri dari 

orang yang sedang menduduki jabatan politik tetapi memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi secara langsung dalan perbuatan kebijakan. 

c. Konflik ekonomi, merupakan konflik yang terjadi karena perebutan 

penguasaan sumber-sumber daya ekonomi dikarenakan ketimpangan 
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struktural yang diciptakan sistem politik dari pemerintahan yang sedang 

berkuasa. Ketimpangan ekonomi sering terjadi manakala kelompok menoritas 

justru menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi nasional dalam bentuk 

sebuah negara. 

d. Konflik budaya, adalah konflik yang berhubungan dengan perbedaan 

pendidikan, nilai dan norma yang dianut oleh kelompok masyarakat dalam 

sebuah komunitas atau dalam sebuah negara.
40

 

6. Faktor penyebab konflik  

Beberapa sosiolog mengemukakan banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: 

a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorang telah menyebabkan 

konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-

bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak juga berusaha megalahkan 

lawannya. Di dalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki 

karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan 

tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. 

b. Perbedaan kebudayaan dan suku, perbedaan kebudayaan dan suku tidak hanya 

akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi juga akan menimbulkan 

konflik antar kelompok. Pola-pola kebudayaan dan suku yang berbeda akan 

menimbulkan sifat dan kepribadian serta perilaku yang berbeda pula di 

kalangan wilayah kelompok yang luas. Selain itu perbedaan kebudayaan dan 

suku akan mengakibatkan adanya sikap yang merasa dirinya yang paling baik 
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biasa disebut dengan sikap etnosentrisme. Jika masing-masing memiliki sikap 

tersebut, maka sikap ini dapat mengakibatkan konflik antar penganut suku dan 

kebudayaan. 

c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan dan kepentingan masing-masing 

yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing akan merebutkan 

kesempatan dan sarana.
41

 

Melihat poin-poin penyebab konflik di atas penulis dapat melihat bahwa, 

Perbedaan pendirian, budaya dan suku, kepentingan, dan sebagainya tersebut 

diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian 

perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai 

penyebab terjadinya konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan yang cepat 

dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai di dalam 

masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam 

masyarakat. 

Menurut Thomas Santoso, mengemukakan bahwa penyebab terjadinya 

konflik adalah sebagai berikut: 

a. Struktur  

Konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran (kelompok), 

derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan 

jurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan 

kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan 

antara  kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan 
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derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. 

Makin besar kelompok, dan makin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin 

besar pula kemungkinan terjadinya konflik. 

b. Variabel pribadi 

Faktor pribadi ini meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, 

karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan 

(idiosyncrasies) dan berbeda dengan individu yang lain. Jika salah satu dari 

kondisi tersebut terjadi dalam kelompok dan para karyawan menyadari akan 

hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi 

konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan (perceived 

conflict). Kemudian jika individu terlibat secara emosional, dan mereka secara 

cemas, tegang, frustasi, atau munculnya sikap bermusuhan, maka konflik 

berubah menjadi konflik yang dirasakan (felt conflict).  

c. Komunikasi yang buruk 

Arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang 

terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesulitan semantic, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan 

gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap 

komunikasi. 

d. Perbedaan individu 

Konflik ini meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah 

individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan 

yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan 



35 
 

 
 

perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor 

penyebab konflik sosial dalam menjalani hubungan sosial. 

 

e. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan suku 

konflik ini terjadi sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan 

pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada 

akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. 

f. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok 

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan 

yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing 

orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-

kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang 

berdeda-beda. 

g. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat 

Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu 

berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu 

terjadinya konflik sosial. Misalkan pada masyarakat pedesaan yang 

mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik 

sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya 

bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat 

industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti 
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menjadi nilai kontrak kerja dengan upaya yang  disesuaikan menurut jenis 

pekerjaannya.
42

 

 Berdasarkan beberapa uraian peneyebab konflik diatas, penulis dapat 

memahami bahwa penyebab terjadinya konflik tidak lain karena didasari oleh 

beberapa faktor diantaranya, perbedaan suku dan kebudayaan, adanya perubahan 

nilai-nilai, perbedaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial, dan 

adanya perbedaan individu. Setiap manusia sifatnya memiliki pendirian dan 

perasaan serta perilaku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adanya 

perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat ini dapat menjadi faktor 

penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani suatu hal, seseorang tidak akan 

selalu sejalan dengan individu maupun dengan kelompoknya. 

7. Dampak Terjadinya Konflik Terhadap Masyarakat 

Tidak selamanya konflik itu berdampak negatif melainkan konflik juga 

memiliki sisi posifit yang dimana jika pasca konflik terjadi solidaritas dan 

persaingan yang ada pada masyarakat dalam segi individu maupun kelompok 

akan meningkat, adapun dampak negatifnya yaitu jika konflik yang ada di 

masyarakat itu tidak dapat ditanggulangi atau di selesaikan maka akan hancurnya 

kesatuan kelompok dan adanya perubahan kepribadian individu yang satu dengan 

yang lain.  

Dampak negatif dan positif konflik terhadap masyarakat yaitu: 

a. Dampak positif  
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1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. 

Apabila terjadi pertengangan atau konflik dalam suatu kelompok maka 

akan meningkatkan solidaritas yang sangat tinggi.  

2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat 

masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam menggunakan perannya  

di dalam masyarakat.  

b. Dampak negatif 

1. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang terjadi tidak 

terselesikan maka akan memunculkan kekerasan atau peran dan tentu 

akan mengalami kehancuran 

2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam satu 

kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang yang tadinya 

memiliki watak pendiam dan penyabar akan menjadi agresif dan mudah 

marah, lebih-lebih jika konflik tersebut akan mengundang kekerasan. 

3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan 

norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat 

korelasional, artinya biasa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya 

nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat 

akibat dari konflik.
43

 

B. Peran Pemerintah 

1. Pengertian Peran 
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Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah 

sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.
44

 Maka 

perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan 

peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu seperti halnya pada 

pemeritah yang menangani masalah sosial pada masyarakat seperti masalah 

konflik, masalah pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain 

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Peranan dapat juga diartikan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 

kepadanya.
45

 

Levinson berpendapat peran mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 
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b. Peran juga dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
46

 

Posisi seseorang dalam masyarakat (sosial position) merupakan unsur 

statis yang menunjukkan pada tugas atau fungsinya, Penyusaian diri dan sebagai 

suatu proses. Seseorang menduduki peran suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalanjan suatu peran. Ada dua macam harapan yang harus dicapai dalam 

peranan  yaitu: 

a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. 

b. Kewajiban dari pemegang peran.
47

 

Peran atau role theory berawal dari sosiologi, antropologi dan psikologi. 

Yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, teori disiplin ilmu, dalam 

ketiga ilmu tersebut, istilah peran awalnya didapat dari dunia teater. Dalam teater, 

seorang aktor diharuskan untuk bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam 

posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku sesuai yang 

ditentukan. Posisi aktor dalam suatu sandiwara itu lalu diumpamakan dengan 

tempat seseorang dalam masyarakat, Sama halnya dalam teater, yaitu bahwa 

perilaku yang diharapkannya tidak secara individu. Melainkan selalu ada interaksi 
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ditandai dengan adanya orang yang berhubungan dengan orang lain atau aktor 

tersebut. Dari kesimpulan inilah ditarik teori peran.
48

 

Peran (role terory) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku 

sosial yang memperlajari perilaku yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang di 

tempati di masyarakat. Peran (role) adalah konsep sentral. Gross, Mason dan 

McEachen mendefenisikan peranan sebagai perangkat harapan yang dikenakan 

pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.
49

 Peran 

menggambarkan kedudukan seseorang dalam sistem dengan hak, tanggung jawab, 

kekuasaan, serta kewajiban yang melekat pada dirinya.  

Menurut Biddle dan Thomas mengistilahkan teori peran terbagi atas empat 

bagian yaitu: 

a. Interaksi yang muncul dalam perilaku 

b. Dalam interaksi sosial seseorang bisa mengambil bagian interaksi  

c. Perilaku dan kedudukan seseorang dan  

d. Perilaku dan kaitan antar seseorang.
50

 

Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia menjalankan hak dan 

kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. 

Melihat berbagai defenisi yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sesorang memiliki peran masing-masing yang menghendaki perilaku yang 

berbeda-beda. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 
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berdasarkan pundi sosialnya. Peranan merupakan suatu aspek yang dilandasi 

keinginan yang kuat dalam keikutsertaan dalam mewujudkan harapan yang 

muncul sebagai bentuk partisipasi dalam kedudukan sosial. 

2. Pengertian Pemerintah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai 

sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, 

yang memerintah. Di Belanda disebut juga administratie untuk pemerintah dalam 

arti luas, bestuur dalam arti sempit. Dalam konteks lain disebut juga overhead, 

yang di Indonesia juga di sebut penguasa
51

 

a. Kebijakan Pemerintah 

  Kebijakan pemerintah (public policy) itu merupakan pengambilan 

keputusan (decision making) dan pengambilan kebijaksanaan (policy making), 

yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk mencegah masalah. Masalah 

disini yang dimaksud dapat berupa masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

misalnya masalah konflik, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Pemerintah 

juga harus berlaku adil dalam menangani masalah sosial dalam hal mengambil 

keputusan, tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak karena akan 

merugikan pihak lain. 

  Menurut Miftah Thoha mengutip pendapat Harold Laswell bahwa ada 

beberapa tugas intelektual dalam persoalan kebijaksanaan pemerintah, yaitu 

penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisisan keadaan, proyeksi 
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pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta 

penilaian dan pemilihan kemungkinan.
52

  

Model yang digunakan dalam pembuatan kebijaksanaan pemerintah, yaitu 

sebagai beriku: 

1. Model elit, yaitu pembentukan kebijakasanaan pemerintah hanya berada pada 

sebagian kelompok tertentu yang sedang berkuasa. 

2. Model kelompok, yaitu interaksi antar kelompok dan fakta sentral dari politik 

dan pembuatan kebijaksanaan pemerintah. 

3. Model kelembagaan, yang dimaksud dalam kelembagaan di sini adalah 

kelembagaan pemerintah. Yang masuk dalam lembaga pemerintah seperti 

lembaga eksekutif (presiden, menteri dan departemennya) lembaga legislatif 

(parlemen), lembaga yudikatif, pemerintah daerah dan lain-lain. Model ini 

kebijaksanaan pemerintah dikuasai oleh lenbaga tersebut, dan dapat memaksa 

serta melibatkan semua pihak. Perubahan dalam kelembagaan pemerintah 

tidak berarti perubahan kebijaksanaan. 

4. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari 

identivikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijaksanaan, pelaksanaan 

dan evakuasinya. Model ini akan memperhatikan berbagai jenis kegiatan 

pembuatan kebijaksanaan pemerintah. 

5. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, 

dengan demikian segala sesuatunya dirancang dengan tepat untuk 

meningkatkan hasil bersihnya. Seluruh nilai diketahui seperti kalkulasi semua 
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pengorbanan politik dan ekonomi, serta menelusuri semua pilihan dan apasaja 

konsekuensinya, perimbangan biaya dan keuntungan (cost and benefit) 

6. Model inkrimentalisme, berpatokan pada kegiatan pada saat masa lalu dengan 

sedikit perubahan. Demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk 

memilih alternatif dapat dihilangka. Model ini tidak banyak bersusah payah, 

tidak banyak resiko, perubahannya tidak radikal, tidak ada konflik yang 

meninggi, kestabilan terpelihara, tetapi tidak berkembang (konservatif) karena 

hanya menambah dan mengurangi yang sudah ada. 

7. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan 

lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, 

rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan, dan lain-lain yang 

mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Setelah dilakukan akan 

mendapatkan jawaban. Desakan lingkungan di atas dianggap masukan (input) 

sedangkan jawabannya dianggap keluaran (out-put), yang berisi keputusan, 

peraturan tindakan kebijaksanaan lain dari pemerintah.
53

 

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten  

atau kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: 

1. Urusan pemerintah yang lokasinya dalam Daerah kabupaten atau kota 

2. Urusan pemerintah yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten atau kota 

3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten atau kota 
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4. Urusan pemerintahan yang menggunakan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota.  

 

 

 

 

  



 

45 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Adapun rangkaian jenis metodologi penelitian yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual 

yang menjadikan manusia sebagai informan yang disesuaikan dengan kondisi 

yang wajar dengan kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya 

bersifat kualitatif.
54

 Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan 

data deskripsi pelaku, kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan fenomena dengan melakukan 

pengamatan melalui pengumpulan data.
55

 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 

Sulawesi Selatan. 

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu : 

1. Sosiologis. 

pendekatan sosiologis merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan 

untuk mengaitkan sosiologi guna menganalisa dan mengungkap data-data 

terhadap suatu yang diteliti. Mengutip pandangan Hasan Syadily bahwa 
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pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan 

kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara 

manusia yang menguasai hidupnya.
56

 Dari defenisi tersebut terlihat bahwa 

sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang keadaan masyarakat lengkap 

dengan struktur, lapisan, kelompok, serta gejala sosial lainnya yang saling 

berkaitan. 

2. Historis. 

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur-unsur tempat, waktu, obyek, latar 

belakang, dan pelaku peristiwa tersebut.
57

 Pendekatan historis digunakan untuk 

menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau 

kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu di gunakan 

sebagai informasi untuk memperjelas kejadian, atau keadaan masa sekarang 

sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang 

lain.
58

 Pendekatan historis dimaksudkan menelususri perkembangan konflik sosial 

(konflik antar suku) pada masa lampau dan masa kini.  

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahya yang dimaksud dengan 
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sumber data dalam penelitian adalah subjek
59

  Berdasarkan sumbernya data 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Data primer adalah data yang peroleh langsung dari subjek yang diteliti dari 

responden atau informan.
60

 

2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung didapat dari subjek melainkan 

diperoleh fari pihak lain.
61

 Data sekunder biasanya diperoleh dari berbagai 

teori, dokumen-dokumen perpustakaan dan karya tulis ilmiah yang memiliki 

relevasi atau yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 

mengetahui tehnik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan 

data primer, tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, 

wawancara mendalam dan dokumentasi.
62

  

1. Metode Observasi atau Pengamatan 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
63

 Metode observasi ini akan dapat diketahui kondisi yang nyata dan di 
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lapangan dan diharapkan mampu menangkap gejala terhadap suatu kenyataan 

sebanyak mungkin mengenai apa yang diteliti.
64

 

2. Metode wawancara atau Interveiw 

Menurut Moleong Lexy. Wawancara adalah pecakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(Interviewer)yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
65

 Wawancara dilakukan secara 

terstuktur yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan permasalahan dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti mengadakan wawancara 

dengan unsur pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang terlibat langsung 

dengan konflik sosial (konflik antar suku). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 

a. Pengumpulan, pemilihan, pengelolahan dan penyimpanan informasi dalam 

bidang pengetahuan. 

b. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, 

kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain).
66
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E. Intrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah penelitian menjelaskan tentang alat 

pengumpulan data yang disesuikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan 

merujuk pada metodologi penelitian. 

Alat-alat yang digunakan dalam observasi: 

1. Alat tulis menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang didapat pada saat observasi. 

2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar lapangan yaitu pada tempat 

observasi. 

F. Informan  

Penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu tehnik 

penarikan informasi dengan tujuan tertentu. Informan yang dipilih merupakan 

orang yang dianggap mampu memberikan data atau informasi tentang apa yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun jumlah informan itu ditentukan dengan 

data yang dibutuhkan atau diperlukan. Adapun informannya yaitu: 

a. Kepala Kecamatan. 

b. Kepala Kelurahan Lampa beserta jajaranya. 

c. Kepala Kelurahan Data beserta jajaranya. 

d. Pihak kepolisian. 

e. Masyarakat umum. 

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Tehnik pengolahan data dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk 

laporan. Menurut Bondan dan Biklen analisis data adalah proses pencarian dan 
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penyusunan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumemntasi. 

Analisis data adalah kegiatan menganalisis, menafsirkan yang bermakna serta 

menyampaikannya kepada orang lain, adapun cara dalam menganalisis data 

yaitu:
67

  

1. Reduksi Data, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian, kemudian dicari temanya, agar mempermudah peneliti untuk 

mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. 

2. Display data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari gambaran keseluruhan. 

3. Pengambilan keputusan dan verifikasi, kegiatan ini bermaksud untuk mencari 

hubungan, persamaan atau perbedaan dari data yang diperolehnya mencoba 

untuk menarik kesimpukan dengan jelas dan mendukung.  
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BAB IV 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kabupaten 

Pinrang, Kecamatan Duampanua, kelurahan Data dan Kelurahan Lampa. Penulis 

memberikan gambaran umum tersebut karena penulis menganggap hal tersebut 

sangat urgen serta memberikan andil dalam melakukan penelitian pada saat 

pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Gambaran 

umum Kabupaten Pinrang mencakup letak geografis dan topologi, sedangkan 

gambaran Kecamatan Duampanua memberikan gambaran tentang jumlah setra 

luas masing-masing kelurahan/desa, sedangkan Kelurahan Data dan Kelurahan 

Lampa meliputi letak geografis, keadaan iklim, keadaan tipologi, tingkat 

pendidikan masyarakat, kesehatan dan sanitasi dasar, sosial keagamaan, 

kependudukan, kondisi ekonomi pembagian wilayah kelurahan. 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang  

a. Letak Georgarfis Dan Topologi 

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Selatan yang letaknya berada di bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah utara dari Kota Makassar ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi letak geografis yaitu LS 4010‟30” 

BT 119026‟30” – 119047‟20”. 

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196,177 Ha atau dengan batas-

batas sebagai berikut : 
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Sebelah Utara  : Kabupaten Toraja  

Sebelah Timur  : Kabupaten Enrekang Dan Sidrap  

Sebelah Selatan : Kota Pare-Pare 

Sebelah Barat   : Kabupaten Polewali Mandar Dan Selat Makassar. 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang memiliki luas wilayah 196,177 Ha terbagi atas 12 Kecamatan yang 

berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan Suppa, Kecamatan 

Mattiro Sompe, Kecamatan Lasinrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan 

Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Lecamatan Tiroang, Kecamatan 

Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa 

dan Kecamatan Lembang. 

1) Wilayah administrasi 

Kabupaten pinrang terdiri dari 12 Kecamatan meliputi 64 Desa dan 39 

Kelurahan. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga 

terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh 

areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. 

Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk 

sektor pertanian dan memungkinkan sebagai komoditi pertanian (tanaman pangan, 

perikanan, perkebunan, dan peternakan) umtuk dikembangkan. Ketinggian 

wilayah 0 - 500 m di atas permukiman laut (60,41%), ketinggian 500 – 1000 m di 

atas permukaan laut (19,69%) dan ketinggian 1000 m di atas permukaan (9,90%). 
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2) Keadaan Iklim 

Kabupaten pinrang dipengaruhi oleh 2 musim pada satu periode yang 

sama, untuk wilayah Kecamatan Suppa dan Lembang di pengaruhi oleh musim 

sektor barat dan lebih dikenal dengan sektor peralihan dan 10 Kecamaatan lainnya 

termasuk sektor timur. Dimana puncak hujan jatuh pada bulan April dan Oktober. 

Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A dan B (Daerah basah) suhu 

rata-rata normal 27℃ dengan kelembaban udara kurang lebih 80% sampai 85%. 

3) Jenis Tanah 

Kabupaten Pinrang mempunyai berbagai jenis tanah, diantaranya tanah 

alluvial gromosol, regesal brown forest dan podsolik. Jenis tanah yang menempati 

ruang terbesar di Kabupaten pinrang menyusul tanah regosol dan tanah 

gromosol.
68

 

2. Gambaran Umum Kecamatan Duampanua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Sketsa Peta Kecmatan Duampanua 
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Kecamatan Duampanua merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di 

Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 291,86 km². Dalam Kecamatan 

Duampanua terdapat 15 Desa daerah pantai dan bukan daerah pantai. Berikut 

status desa/kelurahan di kecamatan Duampanua dalam bentuk tabel. 

Tabel . 1 

 luas wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Duampanua  

2018 

No Desa/Kelurahan Status 

Luas wilayah 

(km²) 

1 Bababinanga Desa 18,31 

2 Barugae Desa 3,75 

3 Buttusawe Desa 32,61 

4 Bittoeng Kelurahan 31,70 

5 Bungi Desa 3,86 

6 Data Kelurahan 32,40 

7 Kaballangan Desa 15,32 

8 Kaliang Desa 12,00 

9 Katomporang Desa 19,03 

10 Lampa Kelurahan 36,28 

11 Maroneng Desa 7,04 

12 Massewae Desa 44,12 

13 Paria Desa 17,90 

14 Pekkabata Kelurahan 6,78 

15 Tatae Kelurahan 10,76 

 Sumber : kecamatan duampanua dalam angka 2018. 
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LURAH

3. Gambaran Umum Kelurahan Lampa 

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lampa Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang 

 

     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : kantor lurah Lampa, 18 Juli 2019 

a. Letak Geografis 

Kelurahan lampa terletak 24 km di sebelah utara ibu kota kabupaten 

Pinrang, seluas ± 36,28 km², dengan jumlah penduduk 4.362 jiwa atau kepadatan 

penduduk 119 jiwa/ km², berada di pusat kota wilayah kecamatan Duampanua , 

dengan batas-batas sebagi berikut : 

FUNGSIONAL 
HERLIN SULTAN  

KASI 

PEMERINTAHAN

KASI 

PEMERINTAHAN 
KASI KESRA 

 

KASI TRANTIP 

SYAMSIAH  

SEKRETARIS  

KEPALA LINGKUNGAN 

TANTU LAMPA BARAT 

ANDI SELDI, S.SOS

A.MUH. NATSIR  

MUSLIMIN RUSLI 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Bittoeng 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekkabata 

c. Sebelah Simur berbatasan dengan Katomporang 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tatae. 

Secara geografis kelurahan Lampa berada pada ketinggian 2,21 mdpl 

dengan curah hujan rata-rata 68,54 mm serta suhu rata-rata 23℃.
69

 

b. Keadaan Iklim 

Seperti pada umumnya iklim di Kelurahan Lampa hampir sama dengan 

Desa/Kelurahan lainnya yang ada di luar wilayah Kecamatan Duampanua dimana 

curah hujan berkisar 6 bulan yang dimulai bulan November sampai April, 

sedangkan 6 bulan berikutnya adalah musim kemarau yang dimulai dari bulan 

Mei sampai bulan Oktober. Kelurahan ini memiliki sungai namun debit airnya 

berkurang pasa saat musim kemarau karena mengandalkan air hujan, sehingga 

tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk menyiram tanamanya. Secara 

umum wilayah Kelurahan Data memiliki jenis tanah abu-abu dengan tekstur tanah 

lempungan dalam kedalaman 50-200 cm.
70

 

c. Keadaan Tipologi 

Kelurahan Lampa tergolong kelurahan dataran yang memiliki kesuburan 

tanah dan kedalaman antara 50-200 cm dan memiliki luas ± 36,28 ha/m² dengan 

pemamfaatan lahan sebagai berikut yang akan diuraikan dalam tabel: 
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Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   
70

Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   
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Tabel . 2 

Luas Penggunaan Tanah 

No Jenis lahan Luas lahan (ha/m²) 

1 Pemukiman 138,90 

2 Persawahan 885,00 

3 Perkebunan 25,00 

4 Kuburan 1,50 

5 Hutan 2.219,05 

6 Taman 336,75 

7 Perkantoran 2,25 

8 Prasarana umum lainnya 19,55 

Luas total 3.624,00 

Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan 

kehidupan kecerdasan bangsa yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di liar sekolah. 

Penduduk kelurahan Lampa di lihat dari tingkat pendidikan bila 

dibandingkan dengan masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan 

yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi dan 

dapat dikatakan sudah merata bila dibandingan dengan masyarakat yang buta 

huruf. Hal ini disebabkan dengan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah 

ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti 
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dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat tinggi 

(SLTP) dan juga sekarang sudah di lengkapi dengan sekolah menengah atas  

(SMA). Untuk Lebih jelasnya keadaan tingkat penduduk kelurahan lampa dapat di 

lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel. 3 

 Tingkat Pendidikan Kelurahan Lampa 

No 

Tingkat 

Pendidikan 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 TK 35 47 82 

2 SD 242 280 522 

3 SMP 277 310 587 

4 SMA 343 553 896 

5 SARJANA 41 52 93 

6 Jumlah masyarakat yang tak terdeteksi  2.182 

Jumlah  4.362 

Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   

e. Kesehatan dan Sanitasi Dasar 

Sarana pelayanan kesehatan di Kelurahan Lampa telah tersedia 1 unit 

puskesmas 4 rumah bidan praktek serta yang dimanfaatkan oleh warga setempat 

untuk memeriksakan kesehatannya. Sarana dianggap sudah cukup memadai 

karena sudah ada Bidan Desa yang menetap dan sekaligus membuka praktek 

bersalin yang setiap saat bisa membantu persalinan ibu-ibu yang hendak 
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melahirkan. Namun dari segi pelayanan kesehatan secara umum sebagaian 

masyarakat masih sangat susah mengakses pelayanan terutama pada Puskesman 

dan Rumah Sakit ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki 

Kartu Indonesia Sehat dan kartu BPJS.
71

 

f. Sosial Keagamaan  

Di tinjau dari segi agama yang dianut masyarakat kelurahan Lampa adalah 

100% beragama islam. Adapun sejumlah masjid dan mushollah yang akan di 

uraikan dalam bentuk tabel : 

Tabel .4 

 Sarana Keagamaan Kelurahan Lampa 

No Jenis Sarana Keagamaan Jumlah Sarana Keagamaan 

1 Masjid 4 

2 Mushollah 1 

Jumlah 5 

 Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   

g. Kependudukan 

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Lampa berdasarkan 

kewarganegaran Indonesia yaitu sebanyak 4.362 jiwa yang terdiri 2.099 jiwa laki-

laki dan 2.263 jiwa perempuan, serta jumlah Kepala Keluarga yang mencapai 885 

KK.
72
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Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   
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Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   
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h. Kondisi Ekonomi 

Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi pada 

dasarnya selalu diperhadapkan pada masalah ekonomi. Ekonomi dalam kehidupan 

sehari-hari sangatlah penting demi keberlangsungan hidup, pengaturan dan 

pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Ekonomi juga menjadi 

salah satu faktor dalam menentukan kesejahteraan manusia. Keadaan 

perekonomian di kelurahan Lampa sebagai masyarakat masih menggantungkan 

diri pada potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari  

segi pekerjaan masyarakat setempat yang masih berprofesi sebagai petani yang 

menggarap persawahan dan mendapatkan hasil dari perkebunan.
73

 

i. Pembagian Wilayah Kelurahan 

kelurahan Lampa secara administrative terbagi dalam 2 wilayah 

lingkungan yakni: 

a. Lingkungan Tantu 

b. Lingkungan Lampa Barat 
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Sumber : Kelurahan Lampa, 18 Juli 2019   
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LURAH

4. Gambaran Umum Kelurahan Data 

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Data  

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

 

     

                                             

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNGSIONAL 

HJ.HADAWIYAH 

SEKRETARIS  

KEPALA LINGKUNGAN 

UJUNG BARU DATA 

HARIONO, S.SOS

ABD. SALAM UMMAS 

STAF 

SYAHRIA 
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a. Letak Geografis 

Kelurahan Data terletak 29 km di sebelah utara ibu kota kabupaten 

Pinrang, seluas ± 32,40 km², dengan jumlah penduduk 4.664 jiwa atau kepadatan 

penduduk 143 jiwa/ km², dengan jarak 5 km dari pusat kota wilayah kecamatan 

Duampanua , dengan batas-batas sebagi berikut : 

Keadaan atau letak daerah Kelurahan Data Kecamatan Duampanua, di 

bawah ini digambarkan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Barugae  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bittoeng 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Paria 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rajang.
74

 

b. Keadaan Iklim. 

Seperti pada umumnya iklim di Kelurahan Data hampir sama dengan 

Desa/Kelurahan lainnya yang ada di luar wilayah Kecamatan Duampanua dimana 

curah hujan berkisar 6 bulan yang dimulai bulan November sampai April, 

sedangkan 6 bulan berikutnya adalah musim kemarau yang dimulai dari bulan 

Mei sampai bulan Oktober. Kelurahan ini memiliki sungai namun debit airnya 

berkurang pasa saat musim kemarau karena mengandalkan air hujan, sehingga 

tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk menyiram tanamanya. Secara 

umum wilayah Kelurahan Data memiliki jenis tanah abu-abu dengan tekstur tanah 

lempungan dalam kedalaman 0,5-1m².
75
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Sumber : Kelurahan Data, 19 Juli 2019   
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Sumber : Kelurahan Data, 19 Juli 2019   
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c. Keadaan Tipologi. 

Kondisi tipologi tanah wilayah Kelurahan Data merupakan wilayah 

dataran dan bukit berpotensi untuk mengembangkan tanaman holtikultura, 

sedangkan wilayah dataran sedang berpotensi untuk mengembangkan persawahan 

serta perkebunan jangka pendek seperti jagung, kacang-kacangan, cabe ubi kayu, 

sayuran, dll.
76

 

d. Kesehatan dan Sanitasi Dasar 

Sarana pelayanan kesehatan di Kelurahan Data telah tersedia 1 unit 

poskesdes 2 rumah bidan praktek yang dimanfaatkan oleh warga setempat untuk 

memeriksakan kesehatannya. Sarana dianggap sudah cukup memadai karena 

sudah ada Bidan Desa yang menetap dan sekaligus membuka praktek bersalin 

yang setiap saat bisa membantu persalinan ibu-ibu yang hendak melahirkan. 

Namun dari segi pelayanan kesehatan secara umum sebagian masyarakat masih 

sangat susah mengakses pelayanan terutama pada Puskesman dan Rumah Sakit ini 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki Kartu Indonesia 

Sehat dan kartu BPJS.
77

 

e. Sosial Keagamaan. 

Mengenai keagamaan di Kelurahan Data sangan kuat, 100% masyarakat 

beragama islam sehingga boleh dikata tidak pernah ada permasalahan tentang 

agama atau pertikaian karena adanya perbedaan agama ini dilihat dengan 

kehidupan keseharian masyarakat dalam menjalani ibadah sehingga keamanan 
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Sumber : Kelurahan Data, 19 Juli 2019   
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Sumber : Kelurahan Data, 19 Juli 2019   
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dan ketentraman selalu terjaga . Karena hampir tidak pernah ada masyarakat yang 

bermasalah dengan sesamanya dalam ruang lingkup Kelurahan Data. 

Kehidupan sosial masyarakat sehari-hari masih kental dengan budaya 

timur yang mempertahankan semangat gotong royong dan bekerja sama dalam 

berbagai bidang, baik dalam hal pekerjaan fisik bagunan maupun pertanian, ini 

menjadi ciri khas masyarakat Kelurahan Data pada khususnya dalam kehidupan 

sehari-hari.
78

 Alasan solidaritaslah sehingga mereka terlibat dalam konflik antar 

kelurahan Lampa. Karena pada dasarnya konflik ini hanyalah konflik antar 

individu tapi karena mereka mengatasnamakan solidaritas sehingga mereka 

membantu temannya yang terlibat konflik itu.  

Seperti halnya yang di ucapkan oleh tokoh pemuda Kelurahan Data. 

Wawancara dilakukan dengan Abdul Rahman (50 Tahun) yang 

mengatakan bahwa : 

“Na awalnya te konflik mesa-mesa rai pada iya bato iya. Tapi karena iya 

te pea ratu dikampong paui kua purai di calla ya tappa miccio manang 

rami tomatuanna miccio topa. Sehingga inilah yang menyebabkan 

mengapa konflik ini menjadi di besar-besarkan karena lawan dari anak 

yang tadi juga melibatkan orang tua dan teman-temannya. ”
79

 

 

Artinya : 

 

Awalnya konflik ini adalah konflik antar individu, tapi karena anak ini 

dating di kampong mengaduh kepada orang tua dan teman-temannya maka 

mereka juga ikut dalam konflik itu sehingga konflik ini menjadi di besar-

besarkan karena lawan dari anak ini juga memanggil orang tua dan teman-

temannya. 
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Sumber : Kelurahan Data, 19 Juli 2019   
79

Abdul Rahman  (50 Tahun) Tokoh Pemuda, Wawancara, Kelurahan Data Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang, 22 Juli 2019 
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f. Kependudukan. 

Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.664 jiwa terdiri dari 

2.247 jiwa penduduknya adalah laki-laki dan 2.417 jiwa adalah perempuan. 

Jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dapat dikatakan 

hampir sama dan jumlah itu terdapat 957 kepala keluarga. 

g. Tingkat Pendidikan masyarakat 

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan 

kehidupan kecerdasan bangsa yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. 

Penduduk kelurahan Lampa dilihat dari tingkat pendidikan bila 

dibandingkan dengan masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan 

yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi dan 

adapa dikatakan sudah merata bila dibandingan dengan masyarakat yang buta 

huruf. Hal ini disebabkan dengan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah 

ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti 

dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat tinggi 

(SLTP) dan juga sekarang sudah di lengkapi dengan sekolah menengah pertama 

(SMA).  
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Untuk Lebih jelasnya keadaan tingkat penduduk kelurahan lampa dapat di 

lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel . 5 

Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Data 

No 
Tingkat 

pendidikan 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 TK 60 73 132 

2 SD 285 476 761 

3 SMP 304 298 602 

4 SMA 523 482 1.005 

5 SARJANA 67 79 146 

6 Jumlah masyarakat yang tak terdeteksi 2.018 

Jumlah  4.664 

Sumber : Kelurahan Data, 18 Juli 2019   

h. Kondisi Ekonomi. 

Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi pada 

dasarnya selalu diperhadapkan pada masalah ekonomi. Ekonomi dalam kehidupan 

sehari-hari sangatlah penting demi keberlangsungan hidup, pengaturan dan 

pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Ekonomi juga menjadi 

salah satu faktor dalam menentukan kesejahteraan manusia. Keadaan 

perekonomian di kelurahan Data sebagai masyarakat masih menggantungkan diri 

pada potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari  segi 
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pekerjaan masyarakat setempat yang masih berprofesi sebagai petani yang 

menggarap persawahan dan mendapatkan hasil dari perkebunan. 

i. Pembagian Wilayah Kelurahan 

kelurahan Data secara administrative terbagi dalam 2 wilayah lingkungan 

yakni: 

c. Lingkungan Data. 

d. Lingkungan Ujung Baru. 

B. Faktor penyebab terjadinya konflik dan bentuk konflik antar suku Bugis 

dengan suku Pattinjo.  

Awal mula terjadinya konflik antara konflik suku Pattinjo dengan suku 

Bugis itu berawal sekitar tahun 2016 sampai tahun 2018. Akan tetapi awal mula 

penyebab terjadinya konflik tersebut kurang jelas. Hanya sebatas kenakalan 

remaja, sehingga perkelahianpun tak terhindarkan. Hanya karena dipengaruhi oleh 

minuman keras, sehingga kerap terjadi perkelahian antara pemuda dari suku Bugis 

dan suku Pattinjo yang berujung konflik. Hal ini karena adanya kesenjangan 

antara pemuda suku Pattinjo dengan pemuda suku Bugis, yang mana di picu oleh 

dendam lama yang berkelanjutan tanpa ada tahap penyelesaiannya sehingga 

mengakibatkan masalah tersebut semakin berkelanjutan. 

Konflik yang terjadi antara suku Bugis dengan suku Pattinjo adalah 

konflik antara pemuda, karena konflik tersebut menjadi besar sehingga melibatkan 

para orang tua di kelurahan tersebut. Awalnya orang tua tidak ada yang ikut tapi 

karena konfliknya sudah besar akhirnya para orang tua pun terlibat dalam konflik 

tersebut. 
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Konflik ini juga terjadi karena orang tua tidak pernah memberitahukan 

kepada anak-anaknya bahwa masyarakat suku Pattinjo maupun suku Bugis itu 

masih banyak yang memiliki hubungan keluarga, terbukti karena ketika diadakan 

pertemuan antara kedua pihak yang berkonflik mereka baru menyadari bahwa 

mereka berkonflik dengan keluarga mereka sendiri. 

Puncak terjadinya konflik adalah pada tahun 2017 dimana konflik kembali 

terjadi antara Kelurahan tersebut. Dimana konflik pada saat itu terdapat berbagai 

korban yang terkena senjata tajam meskipun tidak ada korban jiwa pada konflik 

tersebut, akan tetapi dari konflik yang terjadi menimbulkan berbagai macam 

kerugian bagi masyarakat. 

1. Faktor penyebab terjadinya konflik 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam 

alasan penyebab sehingga terjadi konflik antara pemuda suku Pattinjo dengan 

suku Bugis tersebut. Berikut penyebab terjadinya konflik antara suku Bugis 

dengan suku Pattinjo yang di ungkap oleh informan antaranya yaitu: 

a. Kurangnya lapangan kerja dan masalah minuman keras 

Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui informan bahwa salah satu 

penyebab terjadiya konflik yaitu kurangnya lapangan pekerjaan sehingga 

masyarakat suku Pattinjo di kelurahan Data dengan masyarakat suku Bugis 

kelurahan Lampa kurang aktifitas, karena kurangnya aktifitas para pemuda 

sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan melakukan kegiatan minun minuman 

keras. Ini merupakan salah satu alasan sehingga kerap terjadi perkelahian antara 

pemuda sehingga dari perkelahian tersebut menjadi sebuah konflik yang besar. 
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Menurut informan yang didapatkan di lapangan menganggap bahwa kurangnya 

lapangan pekerjaanlah sehingga sering terjadi konflik. Seperti penuturan dari 

informan diantaranya: 

Wawancara dilakukan dengan Ummas (46 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“kurangnya lapangan pekerjaan di daerah ini mi juga yang memicu 

terjadinya konflik karena kurangnya aktifitas masyarakat sehingga mereka 

biasanya banyak mengkomsumsi minuman keras yang bisa membuat 

mereka tidak sadar sehingga mereka biasanya mengganggui orang yang 

melintas di daerah tersebut”.
80

  

 

Sama halnya yang dikatakan oleh Muslimin (50 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran begitu 

banyak. Karena tidak adanya pekerjaan sehingga aktifitas anak muda 

hanya mengkomsumsi minuman keras, habis minum mereka mondar-

mandir naik motor kesana-kemari sehingga terjagi gesekan-gesekan yang 

mengakibatkan perkelahian yang berujung pada konflik”.
81

  

 

Hal ini juga dibenarkan oleh Hartono Sulthan (53 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“salah satu pemicu terjadinya konflik yaitu kekurangan lapangan kerja 

yang ada di Kab. Pinrang ini yang membuat masyarakat kurang aktifitas, 

yang mana pemuda-pemuda hanya bisa mengkomsumsi minuman 

keras”.
82

 

 

Melihat hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik antar pemuda dari 
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Ummas (46 Tahun), Kepala Lingkungan Ujung Baru, Wawancara, Kelurahan Data 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 28 Juli 2019. 
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Muslimin (50 Tahun) Kepala Lingkungan Lampa Barat, Wawancara, Kelurahan Lampa 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 18 Juli 2019. 
82

Hariono Sulthan (53 Tahun) Kepala Lurah Data, Wawancara, Kelurahan Data 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 19 Juli 2019. 
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suku Bugis dengan suku Pattinjo adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan 

pengaruh minuman keras pada anak muda yang ada di daerah tersebut. 

b. Karena adanya konflik lama yang belum terselesaikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui informan bahwa 

faktor kedua yang meyebabkan terjadinya konflik yaitu karena adanya konflik 

yang belum terselesaikan. Seperti halnya yang dikatan oleh salah satu informan. 

Wawancara dilakukan dengan Rusli (47 Tahun) yang mengatakan bahwa:    

 “karena adanya masalah yang belum terselesaikan, sehingga besok-besok 

atau kapan, konflik tersebut bakalan muncul lagi karena mereka pasti 

masih meiliki dendam masing-masing”.
83

 

 

Kemudian hal yang sama di katakan oleh Zulkarnain Gaffar (45 Tahun) 

yang mengatakan bahwa: 

“konflik tersebut muncul karena adanya masalah-masalah yang belum 

terselesaikan atau di ketahui oleh pihak-pihak tertentu, dari situlah pemicu 

timbulnya konflik antar pemuda di kelurahan tersebut”.
84

 

 

Melihat wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu 

pemicu konflik muncul karena adanya konflik lama yang belum terselesaikan 

konflik ini sewaktu-waktu akan muncul kembali mengingat karena mereka masih 

memiliki dendam masing-masing. 

c. Faktor komunikasi yang kurang sehingga menimbulkan ketersinggungan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh informan bahwa salah 

satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara suku Bugis dengan suku 

Pattinjo adalah karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga menimbulkan 
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ketersinggungan. Hal ini kerap dialami para pemuda setempat. Seperti yang 

dikatakan oleh informan. 

Wawancara dilakukan dengan Abdul Salam (48 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“anak muda sekarang itu cepat sekali tersinggung, karena tidak baiknya 

komunikasi diantara mereka sehingga menimbulkan prasangka, dan 

mengakibatkan ketersinggungan, mereka menganggap jika ada orang yang 

lain-lain misalkan ada orang yang lewat dan membunyikan gas motornya 

dengan kencang, disitu mereka merasa tertantag lagi. Disini dapat 

menyebabkan konflik terjadi lagi”.
85

 

 

Sama halnya yang dikatakan oleh Zulkarnain Gaffar (45 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“bahwa karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemuda di 

kelurahan Lampa dengan kelurahan Data, maka kerap terjadi konflik. 

Ketersinggungan salah satu bukti bahwa komunikasi di antara mereka itu 

kurang baik. Dari hal itulah sehingga kerap menimbulkan perkelahian dan 

berujung pada konflik yang melibatkan para pemuda-pemuda setempat”.
86

 

  

Melihat wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu 

pemicu terjadinya konflik antara pemuda dari suku Bugis dengan suku Pattinjo 

adalah kurangnya komunikasi antara mereka sehingga kerap menimbulkan 

ketersinggungan. Komunikasi tidak boleh dianggap sepele karena konflik bisa 

terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi 

karena dua pihak tidak dapat menyampaikan fikiran, perasaan, dan tindakan, 

sehingga membuka ruang perbedaan diantara mereka.   
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d. Karena adanya profokator 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh informan salah satu 

penyebab munculnya konflik antara suku Bugis dengan suku Pattinjo adalah 

adanya profokator. Mereka menganggap bahwa ada pihak ketiga dalam masalah 

ini. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan. 

Wawancara dilakukan dengan Rusli (47 Tahun) yang mengatakan bahwa:  

“perkelahian antara pemuda disini itu diakibatkan oleh beberapa elemen 

dari luar masyarakat. Adanya orang luar yang memicu perkelahian 

kemudian berujung menjadi konflik itu terjadi. Dalam artian masalah ini 

ada karena adanya pihak ketiga atau profokator. Karena pada saat konflik 

malam takbiran 2 tahun yang lalu ada penikaman di daerah pekkabata 

yang dimana dicurigai pelakunya adalah orang dari sini (kelurahan Lampa 

atau suku Bugis) karena katanya pelaku itu lari kedaerah sini (kelurahan 

Lampa atau suku Bugis) tapi ketika di telusuri ternyata orang itu bukan 

dari sini (kelurahan Lampa atau suku Bugis) karena korban sempat melihat 

muka dan motor pelaku tetapi ketika menanyakan ke warga setempat tidak 

ada yang mengetahui pelaku tersebut”.
87

 

 

Ditegaskan kembali oleh pemerintah kecamatan yaitu Zulkarnain Gaffar 

(45 Tahun) yang mengatakan bahwa: 

“isunya memang seperti itu, bahwa ada orang luar yang menjadi 

profokator atau dalang dari masalah konflik yang terjadi, akan tetapi saya 

tidak bisa mengatakan seperti itu kalau tidak ada bukti. Tapi di prediksi 

bahwa kemungkinan ada, tetapi itupun cuman sebatas kemungkinan, 

karena polisi saja belum bisa mengungkapkan ada atau tidaknya, jadi 

susah mengatakan iya kalau tidak ada bukti”.
88
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Begitu pula dari pemerintah kelurahan yaitu Andi Seldi (49 Tahun) 

menengaskan bahwa: 

“disisi lain konflik ini muncul kembali karena adanya profokator. Tetapi 

karena kurangnya bukti, jadi hal tersebut hanya dijadikan sebagai isu, tapi 

tidak dipungkiri bahwa memang ada”.
89

   

 

Melihat wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, setiap masalah 

seperti konflik yang terjadi di kelurahan Data dengan kelurahan Lampa atau 

antara suku Bugis dengan suku Pattinjo, tak luput dari orang-orang yang menjadi 

pihak ketiga dalam hal ini dapat disebut dengan kata profokator. Belum ada bukti 

yang kuat bahwa ada profokator sehingga kabar ini juga disebut hanya isu. 

2. Bentuk konflik  

Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku deuteron 

melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari dataran 

Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata to “ugi” merujuk pada raja 

pertama kerajaan cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu 

La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka 

merujuk pada raja mereka mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-

orang atau pengikut dari La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi 

menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka 

menjulukkan dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La 

Sattumpugi. 

Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek moyang mereka adalah 

pribumi yang telah di datangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” 
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(maniurung) atau dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa 

norma dan aturan sosial ke bumi. Umumnya orang-orang Bugis sangat menyakini 

akan hal to manurung, tidak terjadi banyak perbedaan pendapat tentang sejarah 

ini.
90

 

Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk 

beberapa kerjaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, 

aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara 

lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng, dan Rappang. 

Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan 

adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. 

Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, 

Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Barru. Daerah peralihan antara 

Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene 

Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah kabupaten Polmas dan 

Pinrang. Khusus daerah wilayah Pinrang terdapat suku Bugis dan suku Pattinjo.  

Suku Pattinjo adalah suku yang menghuni kelurahan Tadokkong 

kecamatan Lembang dan sebagian berada di kecamatan Duampanua kabupaten 

Pinrang provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan suku Pattinjo selama ini diakui 

berdampingan dengan suku Bugis. Sedangkan pemerintah setempat sering 

mengkategorikan orang Pattinjo sebagai suku Bugis Pattinjo. Sebenarnya daerah 

pemukiman suku Pattinjo berada di empat kecamatan di kabupaten Pinrang 

sebagai tempat asal mereka, tetapi penyebaran mereka justru terbanyak berada di 
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wilayah kabupaten Enrekang dan kabupaten Luwu, selain itu komunitas suku 

Pattinjo ini juga terdapat di Tarakan provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan suku 

Pattinjo sudah mulai dikenal keberadaannya sebagai sebuah “suku”, yang selama 

ini berada di bawah bayang-bayang nama suku yang lebih besar yaitu “suku 

Bugis”, dan sejak dahulu suku Pattinjo lebih dikenal sebagai “suku Bugis-

Pattinjo”. Selain itu orang Pattinjo sendiri lebih suka menyebut diri mereka 

sebagai suku Pattinjo. Suku Pattinjo sebenarnya layak disebut “Suku”, karena 

sejak dahulu suku Pattinjo telah memiliki struktur pemerintahan sendiri yang 

mereka patuhi dan berlaku turun temurun. Seperti Maddika (setingkat Kepala 

Desa), Tomakaka dan Pakkarungan (Arung). Selain itu suku Pattinjo juga 

memiliki adat-istiadat, budaya serta bahasa sendiri.
91

 

Selama ini suku Pattinjo identik dengan suku Mandar, ketika wilayah 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih bergabung, suku Pattinjo 

dikelompokkan dalam bagian suku Mandar atau dengan kata lain suku Pattinjo 

satu kesatuan dengan suku Mandar. Saat ini wilayah suku Mandar berada di 

Sulawesi Barat, sedangkan wilayah pemukiman suku Pattinjo tetap berada di 

wilayah Sulawesi Selatan. Suku Pattinjo memiliki karakter yang terbuka dan 

cenderung spontan dalam menyikapi sesuatu, atau dalam istilah lain “ceplas-

ceplos”. Karakter lain orang Pattinjo adalah keras, dan tidak suka diatur oleh 

orang lain. Benar atau tidaknya cerita negatif tentang orang Pattinjo, tentunya 

masyarakat suku Pattinjo sendirilah yang harus menyikapi secara bijak sana. 

Dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya suku Pattinjo hidup pada bidang 
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pertanian. Tetapi saat ini sebagian masyarakat suku Pattinjo lebih suka berprofesi 

pada bidang-bidang lain.
92

 

Dalam kedua suku ini ditemukan suatu kesenjangan sosial sehingga 

menimbulkan masalah yang berujung konflik antara beberapa kelompok 

masyarakat Bugis dengan kelompok masyarakat Pattinjo yang  memicu peratian 

pemerintah karena konflik yang terjadi tidak hanya terjadi sekali saja namun 

berulang kali dan tidak jarang menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat 

yang mana di picu oleh beberapa faktor. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka, dalam konflik 

antar suku yang terjadi pada masyarakat suku Bugis dengan suku Pattinjo dapat di 

tarik kesimpulan bahwa bentuk konflik yang terjadi adalah konflik antar 

kelompok, yaitu kelompok pemuda suku Bugis dengan kelompok pemuda suku 

Pattinjo. Yang dimana awal mula dari konflik ini adalah sebatas konflik 

perseorangan yaitu konflik antara anak SMA namun karena mengatas namakan 

solidaritas akhirnya terjadi konflik antar kelompok yaitu kelompok dari suku 

Bugis dan suku Pattinjo.  

Salah satu pemicu ini terjadi adalah adanya dendam lama yang belum 

terselesaikan sehingga masa yang akan datang akan menimbulkan konflik yang 

baru atau konflik akan kembali muncul, karena masing-masing kelompok masih 

memiliki dendam dan telah mengklaim dirinya bahwa mereka adalah musuh. 

Seperti halnya yang diungkap oleh salah satu informan   
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Wawancara dilakukan dengan Andi Seldi (49 Tahun) yang mengatakan 

bahwa : 

“Awalnya konflik ini hanya sebatas konflik perseorangan saja namun 

karena anak yang bermasalah ini melibatkan teman-temannya 

berkumpullah menjadi kelompok atau massa, bahkan orang tua merekapun 

ikut terlibat dalam konflik ini, yang seharusnya merekalah yang. 

mendamaikan justru mereka juga ikut, tapi yang namanya emosi susah 

untuk di kontrol apalagi yang terlibat konflik adalah anaknya sendiri”.
93

 

 

Seperti halnya yang diungkap oleh Abdul Rahman (50 Tahun) 

bahwasanya : 

“Pada saat prakonflik mereka masing-masing menuntut kepada lawannya 

untuk mengganti rugi kerusakan yang mereka alami, namun masing-

masing dari mereka juga menolak untuk mengganti rugi dengan alasan 

mereka konfliknya sifatnya massa atau kelompok bukan perseorangan lalu 

siapa yang mau mengganti rugi secara individu”.
94

 

 

Melihat hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

bentuk konflik antar suku Bugis dengan suku Pattinjo adalah konflik antar 

kelompok karena mereka melibatkan banyak orang yaitu dari pemuda bahkan 

orang tua dan sifatnya massa.  

C. Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Konflik Antar Suku 

Bugis dengan Suku Pattinjo.  

 Jika terjadi masalah sosial pada masyarakat yang berujung konflik itu 

tidak lain adalah tugas pemerintah daerah sebagai tokoh utama yang harus turun 

tangan untuk mengatasi masalah di daerah naungannya tersebut. Adapun alasan 

penulis menjadikan pemerintah daerah setempat sebagai orang pertama yang 

menanggulagi atau meredakan suatu masalah sosial berupa konflik, karena tugas 
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dari pemerintah daerah adalah mengatasi masalah pada masyarakatnya sendiri 

atau masyarakat dalam lingkup wilayahnya, karena tidak mungkin pemerintah 

dari daerah luar yang masuk menangani masalah yang bukan pada daerah 

kepemimpinannya. Seperti yang dikatakan oleh Hariono Sulthan (53 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“Kami selaku pemerintah kelurahan tugas kami adalah menangani masalah 

yang terjadi pada masyarakat kami, itupun kami tidak langsung ikut 

campur jika ada masalah dalam masyarakat, kita lihat dulu apa masalah 

yang ada pada masyarakat apakah mereka dapat menyelesaikan secara 

musyawarah atau dengan cara kekeluargaan, namun jika ada masalah 

konflik seperti yang terjadi pada masyarakat di sini (kelurahan Data) 

dengan masyarakat dari atas (kelurahan Lampa) itu memang tugas kami 

sebagai pemerintah setempat yang harus mendamaikan masalah itu karena  

itu konflik besar yang melibatkan dua kelompok masyarakat”.
95

 

 

 Penulis juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Bab III 

Pasal 6 mengenai pencegahan konflik dilakukan dengan upaya : 

1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: 

a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat 

b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai 

c. Meredan potensi konflik, dan  

d. Membangun sistem peringatan dini. 

2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kecamatan 

Duampanua beserta pemerintah Kelurahan Data dan Kelurahan Lampa dalam 

menanggulangi atau menyelesaikan gejolak yang berpotensi terjadi konflik antar 
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suku Pattinjo dengan suku Bugis yaitu dengan melakukan mediator, fasilitator, 

negosiator, melibatkan pihak kepolisian, mengganti rugi. 

1. Mediasi. 

Peran pemerintah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat 

dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa 

menyampailkan keluhan dan tuntutannya secara langsung, menggali informasi 

sebanyak-banyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik dalam pertemuan, 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik, 

mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam 

pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari 

hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya. 

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suku Bugis dengan suku 

Pattinjo pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kelurahan melakukan mediasi 

agar permasalahan ini dapat mencapai titik perdamaian. Pemerintah Kecamatan 

serta pemerintah Kelurahan memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang 

terjadi. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah 

tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh salah satu informan. 

Wawancara dilakukan dengan Zulkarnain Gaffar (45 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara 

mediasi. Memediasi para pemuda pelaku konflik agar permasalahannya 

cepat selesai. Tidak hanya itu kami di bantu dari pemerintah kedua 

kelurahan yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. 
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Segala cara kami lakukan, agar daerah ini kembali aman seperti sedia 

kalah”.
96

  

 

Wawancara dilakukan dengan Andi Seldi (49 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“kita memediasi para pelaku konflik, dan juga mempertemukan lalu 

membicarakan secara baik-baik apa permasalahan sebenarnya  dengan 

cara musyawarah di bantu dengan pemerinah kelurahan, tokoh 

masyarakat, dari pemerintah kecamatan, serta dari pihak kepolisian”.
97

  

 

Hal yang sama juga di katakana oleh Hariono Sulthan (53 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perdamaian adalah 

memdiasi para pemuda dibantu dengan pemerintah kelurahan Lampa dan 

para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”.
98

 

 

Dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah 

benar-benar melakukan mediasi untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang 

terjadi antar kelompok pemuda dari suku Bugis dengan suku Pattinjo. Penulis fikir 

ini adalah langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi 

konflik tersebut.   

2. Fasilitasi.  

Peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator 

dapa dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), 

menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk 

mencapai kesepakatan. 
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Campur tangan pemerintahan kecamatan beserta pemerintah kelurahan 

dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua 

kelompok pemuda dari pihak suku Pattinjo maupun dari pihak suku Bugis ini bisa 

hidup berdampingan tanpa ada pertentangan. 

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menyelesaikan konflik tersebut,maka pemerintah dari kedua kelurahan yang 

bertikai memfasilitasi pemerintah kecamatan beserta kepolisian untuk melakukan 

pertemuan dengan pelaku konflik. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah atu 

informan. 

Wawancara dilakukan dengan Zulkarnain Gaffar (45 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“pemerintah dari kelurahan Data dan kelurahan Lampa memfasilitasi kami 

dalam melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut 

dengan para pelaku konflik, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda”.
99

 

 

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah 

dari kelurahan Data dan kelurahan Lampa memfasilitasi pemerintah dari 

kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar 

terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh 

pemerintah kelurahan demi mencapai titk temu atau akar permasalahan dari 

konflik yang terjadi. 

3. Negosiasi.  

Untuk mengukur peran pemerintah dalam melakukan negosiasi atau 

sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti 
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mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari 

masing-masing pihak yang berkonflik, mendengar tuntutan serta melakukan loby 

terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan.  

Dalam negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling 

mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau 

menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih di kenal 

dengan loby. Dalam proses negosiasi loby tidak pernah terpisahkan. Untuk 

mencapai kesepakatan dalam negosiasi ternyata loby sangat efektif karena 

negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas loby mendapat respon dari pihak yang 

berkonflik. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan. 

Wawancara dilakukan oleh Zulkarnaik Gaffar (45 Tahun) mengatakan 

bahwa: 

“ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan karena langkah mediasi 

terbilang gagal. Maka kami melakukan negosiasi kepada para pemuda 

pelaku konflik dengan cara mengabulkan tuntutan masing-masing pihak 

yang berkonflik dengan jaminan konflik tidak akan lagi terulang dan 

menciptakan kedamaian”,
100

  

 

Melihat hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

pihak dari pemerintahan baik itu pemerintah kecamatan ataupun pemerintah 

kalurahan melakukan negosiasi karena musyawarah tidak membuahkan hasil yang 

maksimal. 

4. Melibatkan pihak kepolisian. 

Dalam penanggulangan konflik antar suku Bugis dengan suku Pattinjo, 

pemerintah kecamatan melibatkan pihak kepolisian karena mereka merasa 
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kewalahan dalam menangani konflik antar suku ini, karena konflik ini sifatnya 

bentrok dan sangat banyak massa dari suku Bugis maupun suku Pattinjo. 

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, polri mempunyai tugas pokok 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Sebagai inplementasi pemeliharaan kabtibmas dalam kaitannya dengan konflik 

sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang polri adalah 

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu 

ketertiban umum. 

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik 

sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, 

penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab  

aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

pemda dan masyarakat. UU ini juga lebih mengedepankan penanganan konflik 

bukan hanya melalui pendekatan keamanan namun lebih jauh melalui pendekatan 

yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh kepentingan yang dimulai dari 

tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. 

Wawancara dilakukan dengan Muslih Aswar (49 Tahun) mengatakan 

bahwa:  

“kami dari pihak kepolisian, dibantu oleh brimob turun langsung ke 

tempat kejadian perkara. Kami berusaha untuk menjadi penengah di dalam 

konflik tersebut. Sama sekali kami tidak membandigkan diantara kedua 

kelompok ini, pada saat bentrok terjadi kami memberi tembakan 

peringatan akan tetapi masih saja  mereka terus berkelahi. Kami memiliki 

tanggung jawab dalam hal ini sebagi pihak keamanan, kami akan berusaha 
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sekuat tenaga agar perkelahian tersebut segera terselesaikan, apapun 

caranya kami dari pihak kepolisian akan siap dalam menyelesaikan 

masalah tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, 

pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan”.
101

  

 

Hal yang sama juga di katakana oleh salah satu informan dari pihak 

kepolisian. 

Wawancara dilakukan dengan Bustam (48 Tahun) yang mengatakan 

bahwa:  

“awal mula kedajian konflik kami genjar untuk mencari pelaku utama, 

kami menyisir daerah-daerah yang kami anggap sebagai tempat 

persembuyian para pelaku konflik. Kami menyisir daerah gunung, hutan, 

serta perkebunan masyarakat setempat”.
102

   

 

Melihat hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pihak 

kepolisian ikut membantu pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah 

kelurahan dalam menanggulangi konflik antar suku ini. 

5. Mengganti rugi. 

Pemerintah kecamatan menepati janjinya untuk memenuhi tuntutan dari 

kedua belah pihak dalam hal ini mengganti kerusakan pada saat terjadi konflik 

yaitu berupa rumah warga yang ada di kelurahan Lampa dan kelurahan Data 

karena pihak pemerintahan menghawatirkan jika hal ini yang akan menjadi 

pemicu timbulnya kembali konflik, Karena masing-masing pihak merasa 

dirugikan, Jadi pihak pemerintahan menengahi permasalah ini dengan mengambil 

keputusan untuk mengganti kerusakan pada rumah warga dari kelurahan Tantu 
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maupun kelurahan Data, dengan catatan konflik ini tidak akan terulang kembali. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu. 

Wawancara dilakukan dengan Zulkarnain Gaffar (45 Tahun) mengatakan 

bahwa:  

“kami juga mengganti kerusakan pada rumah warga, karena pada saat 

konflik ada rumah warga yang mengalami kerusakan satu rumah warga 

yang berada di kelurahan Lampa dan yang satunya lagi berada di 

kelurahan Data. Saya mengambil keputusan untuk mengganti kerusakan 

yang ada pada rumah itu beralasan karena saya khawatir jika permasalahan 

inilah yang akan menjadi pemicu timbulnya kembali konflik. Dengan 

catatan konflik ini tidak akan terulang kembali”.
103

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemerintah kelurahan Lampa maupun 

kelurahan Data. 

Wawancara dilakukan dengan Hariono Sulthan (53 Tahun) mengatakan 

bahwa:  

“hari itu pemerintah kecamatan menugaskan kami untuk mencatat kerusan 

apa saja yang ada pada rumah warga dengan tujuan akan di gantikan oleh 

pemerintah kecamatan”
104

 

 

Wawancara dilakukan dengan Andi Seldi (49 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“pak camat berjanji akan memperbaiki rumah warga yang rusak akibat 

konflik pada saat itu, dengan catatan mereka ingin berdamai dan tidak lagi 

menimbulkan konflik, rumah itu sekarang sudah di perbaiki mulai dari 

cerminnya yang pecah akibat terkena batu mungkin, dan ada beberapa 

kerusakan lainnya, tapi tidak terlalu parah”.
105

 

 

Melihat hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah 

kecamatan betul-betul menepati janjinya dalam hal mengganti kerugian warga 
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yang dikarenakan oleh konflik yang terjadi antara suku Bugis dengan suku 

Pattinjo pada saat itu. 

Hasil wawancara yang didapatakan dari masing-masing informan, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah yaitu pemerintah 

kecamatan Duampanua beserta pemerintah kelurahan Data dan kelurahan Lampa 

di bantu oleh pihak kepolisian sudah malakukan tugas dan peran sebagai mana 

mestinya dalam menangani masalah berupa konflik antar suku Bugis dengan suku 

Pattinjo. 

D. Posisi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Konflik Antar Suku 

Bugis dengan Suku Pattinjo.  

 Pemerintah dalam hal ini juga ikut andil dalam menangani masalah sosial 

berupa konflik, dalam menangani masalah ini pemerintah sifatnya netral tidak 

membedakan satu sama lain baik dari pihak suku Pattinjo maupun pihaksuku 

Bugis. Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu informan. 

 Wawancara dilakukan dengan zulkarnain Gaffar (45 Tahun) yang 

mengatakan bahwa : 

“Posisi saya dalam konflik ini saya tidak berpihak atau mendukung salah 

satu dari pihak yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah 

satu dari pihak yang berkonflik entah itu dari pihak suku Bugis maupun 

suku Pattinjo agar mereka menuruti kata-kata saya, apa yang bisa saya 

damaikan untuk mendamaikan masalah ini ya saya lakukan. Tugas saya 

sebagai Camat dan aparat pemerintah di Kecamatan Duampanua ini 

memiliki tanggung jawab mendamaikan perkara ini agar tidak 

berkelanjutan”.
106
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 Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah 

daerah dalam hal ini juga ikut andil dalam menanggulangi masalah konflik ini 

serta posisi pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah ini sifatnya netral 

atau tidak memihak kepada suku Bugis maupun suku Pattinjo.  

 Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bekerja sama 

dengan pemerintah kedua kelurahan yang berkonflik dibantu oleh tokoh 

masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut 

yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak 

yang berkonflik, dan mencari tau apa sebenarnya masalah dari kedua belah pihak 

yang berkonflik sehingga pemerintah juga dapat memahami masalah dari kedua 

belah pihak tersebut. Seperti yang diungkap oleh kepala Lurah Data dan kepala 

Lurah Lampa.  

 Wawancara dilakukan dengan Hariono Sulthan (53 Tahun) yang 

mengatakan bahwa : 

“kita sudah beberapa kali mengadaka perdamaian dengan mempertemukan 

kedua belah pihak yang berkonflik yaitu para pemuda dan membicarakan 

secara baik-baik dan mencari jalan keluar agar konflik ini dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan agar konflik ini tidak sampai ke jalur 

hukum”.
107

 

 

Wawancara dilakukan dengan Andi Seldi (49 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“kita selalu mengadakan perdamaian dengan cara mempertemukan mereka 

yang berkonflik dan mencari apa sebenarnya kendala dari kedua belah 

pihak ini karena kami sebagai penengah menginginkan perdamaian antara 

kedua belah pihak”.
108
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 Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan Data dan Kelurahan Lampa sudah 

melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan masalah yang berujung konflik 

yang terjadi pada masyarakat suku Pattinjo dengan suku Bugis. Penulis juga 

menyimpulkan bahwa pemerintah setempat sudah memposisikan dirinya sebagai 

pemerintah yang menjadi penengah dalam menangani masalah sosial yang ada 

pada masyarakat seperti halnya masalah konflik yang terjadi. 

 Meskipun demikian usaha pemerintah  setempat dinilai belum maksimal 

dalam menanggulangi konflik antar suku Bugis dengan suku Pattinjo ini. Terbukti 

karena meskipun sering kali dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak tetapi 

konflik masih saja terjadi. Seperti halnya yang dituturkan oleh salah satu informan 

penulis. 

 Wawancara dilakukan dengan Rusli (47 Tahun) yang mengatakan bahwa: 

“pemerintah memang sudah melakukan perdamaian, tapi menurut saya 

pemerintah belum maksimal dalam menangani konflik ini karena konflik 

ini masih pernah terulang meskipun sudah pernah di damaikan. Tapi ya 

kita juga sedikit bersyukur karena masalah ini tidak sesering dulu, 

meskipun masih pernah terjadi”.
109

 

 

 Hal tersebut juga dikatakan oleh salah satu informan penulis lagi 

bahwasannya:  

 Wawancara dilakukan dengan Abdul Rahman (50 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“kinerja pemerintah belum sepenuhnya sempurna, masa melakukan 

perdamaian tapi konflik tetap di ulangi kembali, kalau saya sebaiknya 
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pemerintah memberi efek jerahlah kepada pelaku yang berkonflik, supaya 

konflik ini tidak lagi berulang”.
110

 

 

 Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah 

belum begitu maksimal dalam menyelesaikan konflik tersebut, terbukti bahwa 

suku Bugis dengan suku Pattinjo masi saja berkonflik. 

  Di samping itu pemerintah juga melakukan upaya penanggulangan 

dengan berbagai cara diantara lain memediasi, memfasilitasi, negosiasi, 

melibatkan pihak kepolisian serta menggangti rugi kerugian atau keruskan pada 

yang dialami pada warga suku Pattinjo maupun suku Bugis. 

Hasil wawancara yang didapatakan dari masing-masing informan, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah yaitu pemerintah 

kecamatan Duampanua beserta pemerintah kelurahan Data dan kelurahan Lampa 

di bantu oleh pihak kepolisian sudah malakukan tugas dan fungsinya sebagaimana 

mestinya, dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah 

sudah memposisikan dirinya sebagai mestinya dalam menangani masalah berupa 

konflik antar suku Bugis dengan suku Pattinjo. Pemerintah sudah sekuat tenaga 

untuk menyelesaikan permaslahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-

upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalah yang 

sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya sering berkonflik, kini sekarang 

sudah berangsur-angsur aman. Ini semua tak lepas dari usaha dan kerja keras dari 

pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan 
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tersebut.  Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan yang penulis 

temuai yaitu.  

Wawancara dilakukan dengan ibu Husniati ( 43 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“Alhamdulillah sekarang daerah kami mulaimi aman. Dulu selaluka 

larang anakku keluar-keluar jika tidak penting, apalagi kalau maui ke 

daerah Data. Apa itu manangje di kalajarang tu pea apa liwai sibali 

karra‟na tu tau donggotu‟. Karena salah sedikit dennesi to sissasa, tapi 

sekarang tidak sepertimi dulu, sekarang tidak takut maki ke daerah Data, 

karena mereka juga disana nanggap biasami padami ke taeng masalah. 

Ini semua karena pemerintahji yang sudah bekerja keras dalam 

menanggulangi konflik ini”.
111

 

 

Artinya: 

“Alhamdulillah sekarang daerah kami sudah mulai aman. Dulu saya selalu 

melarang anak saya untuk keluar rumah jika tidak berkepentingan, apalagi 

jika dia ingin ke daerah Data. Karena yang saya takuti jika terjadi masalah 

pada anak saya karena pemuda yang ada di sini (suku Pattinjo) dengan 

yang ada disana (suku Bugis) adalah musuh bebuyutan. Tapi keadaan 

sekarang tidak seperti dulu lagi yang sering terjadi konflik, sekarang sudah 

aman, kami sudah tidak takut lagi ke daerah Data karena warga disana 

juga mengganggap bahwa sudah tidak ada masalah lagi. Ini semua tak 

luput dari kerja keras pemerintah dalam menanggulangi konflik ini”.  

 

Hal yang sama juga dakatan oleh salah satu informan ibu Fatma 

(51Tahun) Mengatakan bahwa: 

“sekarang sudah aman di banding yang dulu-dulu, keluar rumah saja kita 

takut, tapi karena pemerintah sudah cukup serius walaupun awalnya kita 

menganggap bahwa pemerintah tidak begitu serius dalam menangani 

masalah ini, alhasil amanmi tawwa”.
112

  

 

Melihat hasil wawancara di atas, bahwasanya daerah yang dulunya 

dikatakan sebagi daerah yang sering berkonflik, kini sudah mulai berangsur-
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angsur aman. Ini semua tak lepas dari peran pemetintah daerah yaitu pemerintah 

kecamatan, pemerintah kelurahan, serta pihak kepolisian yang telah gigih dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

E. Seringnya Terjadi Konflik 

Keterangan :  

  Tahun 2016: konflik terjadi sejumlah 3 kali 

  Tahun 2017: konflik terjadi sejumlah 4 kali 

  Tahun 2018: konflik terjadi sejumlah 2 kali 

  Tahun 2019: tidak terjadi konflik 

 Keteranagn di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi terjadinya konflik antar 

suku Bugis dengan suku Pattinjo dari tahun 2016 sampai 2019 terjadi peningkatan 

dan penurunan terjadinya konflik. Pada tahun 2016 konflik terjadi sebanyak 3 

kali, kemuadian pada tahun 2017 terjadi peningkatan hingga 4 kali terjadi konflik, 

kemuadian pada tahun 2018 terjadi penurunan konflik terjadi sebanyak 2 kali, 

kemuadian pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan hingga konflik tidak 

terjadi. Artinya pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penanganan konflik yang 

dilakukan pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan Data dan 

kelurahan Lampa dapat dikatakan gagal, kemudian pada tahun 2018-2019 terjadi 

penurunan terjadinya konflik, artinya pemerintah kecamatan maupun pemerintah 

kelurahan berhasil menyelesaikan konflik tersebut secara sedikit demi sedikit 

 Wawancara dilakukan dengan Andi Seldi (49 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“konflik yang terjadi antara suku Bugis dengan suku Pattinjo sudah sangat 

lama, dan juga penanganannya pun juga berfariatif. Kita lihat saja konflik 
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yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016 sampai tahun 

2017 merupakan puncak terjadinya konflik, dapat dikatakan bahwa pada 

tahun 2016 sampai tahun 2017 konflik terjadi mencapai 100%, kemudian 

pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi penurunan hingga mencapai 

70%”.
113

     

 

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi 

antara suku Bugis dengan suku Pattinjo dari tahun 2016 sampai tahun 2017 

mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2019 

mengalami penurunan. Artinya penanganan konflik oleh pemerintah kecamatan 

maupun pemerintah desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami 

peningkatan sehingga pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam hal 

penanggulangan konflik yang terjadi antara pemuda suku Bugis dan suku Pattinjo. 

F. Faktor Penghambat 

1. Kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para 

pemuda-pemuda kedua belah pihak sehingga para pemuda tidak pernah 

menghiraukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. 

Wawancara dilakukan dengan Zulkarnain Gaffar (45 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“kendala awalnya yaitu adanya ketakutan para pemuda di daerah konflik 

untuk bertemu dengan pemerintah kecamatan dan pihak keamanan. Karena 

seolah-olah mereka merasa bukan bagian dari pemerintah, dan pemerintah 

juga bukan bagian dari mereka”.
114

 

 

Wawancara yang penulis lakukan dengan informan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, pemerintha kurang melakukan pendekatan dengan para 

pemuda, sehingga pemuda merasa bukan bagian dari pemerintah. Karena 
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anggapan banyak orang bahwa pemuda disekitar disekitar kelurahan Data dan 

kelurahan Lampa itu nakal. Kemudian dari anggapan itulah sehingga para pemuda 

setempat kurang disentuh oleh pemerintah. 

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat 

Wawancara dilakukan dengan Bustan (48 Tahun) yang mengatakan 

bahwa:  

“permasalahan besar yang kita hadapi saat ini yaitu karena kurangnya 

kesadaran dari masyarakat. Seandainya kesadaran itu ada pada 

masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda, yakin bahwa hal seperti ini 

tidak akan terjadi dan berlarut-larut dalam waktu yang lama. Kita akan 

hidup tentram, damai, tidak akan ada masalah dan perkelahian dimana-

mana”.
115

 

 

Wawancara di atas sudah jelas bahwa, karena kurangnya kesadaran dari 

masyarakat khususnya para pemuda-pemuda yang ada di kelurahan tersebut, 

sehingga perkelahian sering kali terjadi. 
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Bustam (48 Tahun) Pihak Keolisian, Wawancara, Kecamatan Duampanua, Kabupaten 

Pinrang, 22 Juni 2019. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Ada beberapa penyebab munculnya konflik antar suku Bugis dengan suku 

Pattinjo yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan dipengaruhi oleh minuman keras 

akibatnya pemuda kekurangan aktifitas sehingga hanya bisa berkumpul dan 

melakukan kegiatan minum minuman keras pada saat sudah kehilangan kesadaran 

lalu mereka mengganggu pengguna jalan yang dapat memicu munculnya 

permasalahan, adanya dendam lama yang belum terselesaikan karena adanya 

dendam lamalah yang memicu munculnya konflik di waktu-waktu yang akan 

datang karena masing-masing kelompok telah mengklaim dirinya bahwa mereka 

adalah musuh, kurangnya komunikasi yang dapat menyebabkan ketersinggungan, 

adanya profokator. 

Bentuk konflik yang terjadi yaitu konflik antar kelompok masyarakat suku 

Bugis dengan masyarakat suku Pattinjo. Awal mula masalah ini terjadi hanyalah 

sebatas konflik individu namun karena mengatanakan solidaritas akhirnya 

merembes ke pemuda-pemuda yang lainnya bahkan sampai orang tuapun ikut 

dalam konflik ini. 

Posisi pemerintah dalam menganggulangi konflik ini mereka telah 

memposisikan diri sebagai mestinya yang telah menjadi orang pertama yang 

menangani maslah ini dan netral dalam mengambil keputusan tanpa membeda-
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bedakan dalam mengambil keputusan. Terbukti dalam melihat peran atau usaha 

pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi antara lain yaitu melakukan 

mediasi, fasilitasi, negosiasi, melibatkan pihak kepolisian, mengganti rugi. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas maka adapun saran 

yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut : 

Masyarakat seharusnya menurunkan ego masing-masing agar masalah 

dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melibatkan pihak luar dan 

harus menanamkan nilai-nilai agama dalam diri masing-masing agar ada 

kesadaran dan dapat mengontrol emosi masing-masing. 

Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, dengan 

melakukan komunikasi yang tepat diharapkan juga mendapatakan solusi dan jalan 

terbaik. Dalam hal ini pemerintah sebagai penengah dalam konflik ini pemerintah 

harus adil dan tidak boleh memihak ke salah satu kelompok, yang menjadi 

penyelesaian dari komunikasi tersebut adalah pemerintah yang harus benar-benar 

mengambil sikap tegas antara kedua belah pihak. 
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Wawancara dengan Zulkarnain Gaffar (Pak Camat) di Kecamatan Duampanua, 1 
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Kelurahan Tantu, 18 Juli 2019. 

Wawancara dengan Rusli (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Tantu Kelurahan 
Lampa, 18 Juli 2019. 

Wawancara dengan Ummas (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Ujung Baru 
Kelurahan Data, 28 Juli 2019. 

Wawancara dengan Abdul Salam (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Data 
Kelurahan Data, 28 Juli 2019 
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Wawancara dengan Abdul Rahman (Tokoh Pemuda) di Kelurahan Data, 22 Julin 
2019. 

Wawancara dengan Bustan (Polisi) di Kecamatan Duampanua, 22 Juli 2019. 

Wawancara dengan Muslis Anwar (Polisi) di Kecamtan Duampanua, 22 Juli 
2019. 

Wawancara dengan Fatma (Masyarakat Umum) di Kelurahan Data, 19 Juli 2019. 

Wawancara dengan Huasniati (masyarakat umum) di kelurahan lampa, 2 Agustus 
2019. 
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Keterangan : foto bersama dengan Pak Zulkarbain Gaffar, selaku pak 

camat Duampanua. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : foto bersama dengan pak Andi Seldi selaku Pak Lurah 

Lampa. 
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Keterangan : proses wawancara dengan pak Hariono selaku Pak Lurah 

Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : proses wawancara bersama dengan pak Rusli selaku kepala 

lingkungan Tantu dan pak Muslimin selaku kepala 

lingkungan Lampa Barat. 

 

 



103 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : proses wawancara bersama dengan pak Ummas selaku 

kepala lingkungan Ujung baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : proses wawancara bersama dengan Abd. Salam selaku kepala 

lingkungan Data. 
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Keterangan : proses wawancara dengan pak Abdul Rahman selaku toko 

pemuda di kelurahan Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keteranagan : proses wawancara dengan ibu Fatma selaku warga umum di 

kelurahan Lampa. 
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Keterangan : proses wawancara bersama dengan ibu  Husniati selaku warga 

umum di kelurahan Data. 
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Keterangan : proses wawancara bersama dengan pak Buatan dan pak  

Muslih Aswar selaku pihak kepolisian di Kecamatan 

Duampanua. 
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