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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż et (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ s (dengan titik bawah) ص

 ḍad ḍ e (dengan titik bawah) ض
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‟). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. 

 ṭa ṭ e (dengan titik bawah) ط

 ẓa ẓ et (dengan titik bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik‟ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El   ل

 Mim M Em م

 Nun N En   ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, tranliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ؘ ىؙ

yā‟ 

Ai a dan i 

َ   وؘ ´ fatḥah dan 

wau 

Au a dan u 

Contoh: 

kaifa: كْیف  

haula: ھْ وڶ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

māta: ََمات  

qīla: َِقْیل  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A            آ

 Kasrah I I ؚ ا

 ḍammah U U ؙ ا

akat dan Huruf Nama 
uruf dan 

Tanda 
Nama 

ى...  َ ´ I ا  َ ´ … atḥah dan alif atau 

yā‟ 

Ā dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ Ī dan garis di atas ىؚ

 ḍammah dan wau Ū dan garis di atas وؙ



 

 

ix 

 

yamūtu:َيمُْوُت  

4. Tā’ marbūtạh 

Transliterasinya untuk tā’ marbūtạh ada dua, yaitu: tā’ marbūtạh yang hidup 

atau mendapat harakat fathạh, kasrah, dan dạmmah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtạh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

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

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

marbūtạhitu ditransliterasinya dengan ha (h).  

Contoh: 

raudạhal- atfāl: ر ْو ضةُ  الْ  طْفال 

al- madīnah al- fādịlah: ُالَمِديْنَةُالَفاِضَلة 

al- hịkmah: الِحْكَمُة 

5. Syaddah (Tasydīd)  

 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah.  

Contoh:  

rabbanā: بنَا  رَّ

najjainā: نجَّْ◌ينَا 

al- ḥaqq: ق  الَحُّ

al-hạj:  ُّالَحج  

nu‘ima:  َنُِ◌ّ◌عم  

aduwwun‘:  عَدُّو  

6. Kata Sandang  

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

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

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



 

 

x 

 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan 

dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

ta’murūna:  َتأمُُروَْ◌ن  

umirtu: ُ ُأِمرْت 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

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

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

kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh, contoh:  

Fī Zịlāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafzḷābikhusụ̄sạl-sabab  

9. Lafz ̣al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  
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Contoh:  

billāhبالله  

dīnullāh ِ دِْ◌ينُا الله  

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa mā Muhạmmadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wudị’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

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

Nasīr al-Dīn al-Tụ̄sī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī  

Al-Munqiżminal-Dạlāl  

 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt. = Subhanahu wa Ta’āla 

saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriyah  

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4  

HR = Hadis Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat  

t.th. = Tanpa tahun 

  

 

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

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

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

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama : Rahmat Nugraha 

Nim               :10200120056 

Judul Skripsi :Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat di 

Kelurahan Bonto Sunggu Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Penyelesaian Konflik Sosial 

Antar Masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu Perspektif Siyasah Syar’iyyah? 

Pokok masalah tersebut dirincikan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) 

Bagaimana Fenomena Konflik Sosial Antar Masyarakat Kelurahan Bontu Sunggu 

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng? 2) Bagaimana Penyelesaian Terhadap 

Konflik Sosial Antar Masyarakat Di Kelurahan Bonto Sunggu Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah? 

Untuk menjawab penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Adapun sumber 

data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan 

yaitu; klasifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Pembahasan ini menunjukkan fenomena konflik sosial antar 

masyarakat di bonto Sunggu terdiri dari beberapa faktor dan dampak terjadinya 

konflik sosial tersebut. Faktor kepadatan penduduk, pendidikan, ekonomi, agama 

dan, karakter pribadi. Adapun dampak dari konflik sosial antar masyarakat. 

Hilangnya rasa saling menghormati antar tetangga, hilangnya kerukunan dan 

perdamaian antar tetangga, putusnya silaturahmi, Lingkungan sosial yang harmonis 

akan menjadi tidak harmonis akibat adanya konflik sosial. Penyelesaian konflik 

sosial antar masyarakat di kelurahan Bonto Sunggu dapat dilakukan melalui cara, 

Meningkatkan Lembaga kemasyarakatan yaitu memberikan atau menyampaikan 

pendapat, masukan, serta solusi. Mediasi. Menjalin kerja sama dengan organisasi 

keagamaan Wahdah Islamiah. Pemerintah menjalin kerja sama dengan Wahdah 

Islamiah dalam menyelesaikan konflik sosial. Sosialisasi dan dialog terbuka. Dialog 

terbuka harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kesetaraan, 

dan saling menghormati.Peningkatan deteksi dini hal ini merupakan upaya yang 

penting untuk dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya 

konflik sosial di wilayahnya. Jika dilihat dari perspektif Siyasah Syar'iyyah Konflik 

sosial di kelurahan Bonto Sunggu bisa mengganggu ketenangan dan kerukunan 

hidup masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan Siyasah Syar'iyyah, khususnya 

prinsip siyasah syar’iyyah yakni musyawarah, perdamaian, keadilan, dan 

kedamaian. 

Implikasi dari Penelitian Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat untuk mencegah 

dan menyelesaikan konflik sosial di Kelurahan Konto Sunggu, seperti 

meningkatkan anggaran untuk program-program yang mempromosikan toleransi 

dan kerukunan antar masyarakat, memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat 

yang bertikai, dan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani konflik sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama secara umum dapat digambarkan sebagai undang-undang 

untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama 

manusia, manusia dengan alam. Keseluruhannya itu tergantung dengan 

keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Semua agama tentu 

menggerakkan pengikutnya kepada kedamaian, karena setiap agama 

mengajarkan umatnya untuk selalu berdamai,1 serta tidak menghendaki 

adanya perpecahan, pertikaian, dan permusuhan. Idealnya masyarakat hidup 

secara damai sebagaimana fitrahnya. Namun, pada faktanya mereka 

dihadapkan dengan berbagai dinamika konflik, yang dapat diketahui secara 

realitis melalui berbagai media informasi yang ada.2 Hal ini merupakan suatu 

problematika dalam kehidupan yang patut diusahakan solusinya, agar mereka 

dapat hidup tentram, dan sejahtra. 

Fitrahnya manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi 

dalam bentuk bermasyarakat, agar mempermudah keberlangsungan 

hidupnya. Namun, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, tentu berpengaruh 

dengan wujud interaksi manusia dengan sesama manusia, manusia dengan 

alam, serta manusia dengan pencipta. Wujud interaksi secara umum dapat 

berbentuk kerjasama yang mengarahkan kepada keberlangsungan hidup 

tentram serta damai. Akan tetapi, wujud interaksi tentu tidak selalu tertata 

dengan baik sehingga terbentuklah wujud interaksi dalam bentuk persaingan 

                                                   
          1 Alo Liliweri, Prasangka Konflik dan Komunikasi Antar BudayaJakarta: Kencana, 2018, h. 

605. 

          2 Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya”, 

dalam Jurnal Substantia  2, 2014, h. 217. 
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dan pertikaian.3 Agar terciptanya wujud interaksi yang tentram serta damai, 

diperlukan kesadaran dari manusia itu sendiri bahwa eksitensi 

kemanusiaannya tidak akan berlangsung jika hidup dengan kesendirian. Maka, 

dalam kehidupan berinteraksi manusia perlu menghindari sifat tamak, arogan 

serta meremehkan orang lain.4  

Munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan yang merupakan 

bagian dari keniscayaan yang tak dapat dipungkiri dari realitas kehidupan. 

Persoalan dan potensi dapat ditimbulkan dari adanya perbedaan jika 

menyikapi perbedaan dengan cara baik, dan mengelolalnya secara baik pula 

sehingga makna kehidupan semakin harmonis dapat menjadi potensi, dan 

sebaliknya jika menyikapi konflik dengan cara kekerasan tentu menjadi 

persoalan di dalam kehidupan.5 

Berdasarkan catatan sejarah, Alquran telah menggambarkan awal mula 

terjadinya konflik di antara manusia, yang di awali semenjak awal mula 

munculnya kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Sebagaimana yang 

diabadikan di dalam Alquran, dalam mengisahkan kisah dua insan yang saling 

bertikai dengan sesama saudaranya yaitu kisah Qabil dan Habil, yang 

dikisahkan dalam QS. al-Maidah/5 :30: 
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Terjemahnya:  

"Maka, nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, 

kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia 

termasuk orang yang rugi." 

                                                   
          3 Sukring, “Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Alquran”, dalam Jurnal Of Islamic 

Studies and Humanities 1, 2016, h. 103 

          4 M. Sidi Ritaudin, “Damai di Tengah Masyarakat Multikultur dan Multiagama”, dalam 

Jurnal Al-Adyan 2, 2011, h. 29-32. 

          5 Abdul Jamil Wahab, Menejemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik 

Keagamaan Aktual Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, h. 6. 
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Begitu pula pada masa Rasulullah Saw, yang sering terdapat kasus 

konflik, bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. 

Namun, segala persoalan-persoalan yang di hadapi umat pada masanya bisa 

terselesaikan olehnya, Sebagaimana yang dapat ditelusuri melalui Sirah 

Nabawiyah yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ajaran agama Islam 

(Alquran) telah teruji, bahkan dalam mempersatukan dua kaum yang bertikai 

selama ratusan tahun yaitu kaum Aus dan Kasraj. 

Peran pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai 

pencegahan dini konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan 

korban, bantuan penggunaan dan kekuatan militer, pemulihan pasca konflik, 

peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, 

pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi konflik. Sistem 

ketatanegaraan Indonesia menempatkan desa sebagai pemerintahan terkecil 

dalam struktural pemerintahan, meskipun berada pada level paling bawah 

dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap 

harus berdasar dan dikelola sesuai sistem administrasi daerah maupun 

administrasi negara yang terarah dan berorientasi pada pemberian pelayanan 

yang prima terhadap masyarakat. Pemerintahan desa pada prinsipnya 

menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.6  

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam 

kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan 

                                                   
6 Rismayanti, Usman Jafar dan St. Halimang, “ Pengelolaan Pemerintahan Desa 

Perspektif Siyasah Syar’iyyah Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 
Rismayanti Usman Jafar St. Halimang.” Siyasatuna Volume 4 No. 3 (2023): h.312 
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bergelut dengan konflik. Sama halnya dengan masyarakat di Keluarahan Bonto 

Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Masyarakat Keluarahan 

Bonto Sunggu, tidak lepas dengan kesalah pahaman pemahaman antara 

masyarakat bertetangga yang menyebabkan terjadi konflik sosial.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut 

mengenai “Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat Di Kelurahan Bonto 

Sunggu Perspektif Siyasah Syar’iyyah” 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Konflik Sosial antar Masyarakat 

b. Siyasah syar’iyyah 

 

2. Deskripsi Fokus 

a. Konflik Sosial antar masyarakat 

1) Konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok, di 

mana satu di antara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain, 

dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara 

yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. 

2) Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, 

bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah 

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati 

dalam lingkungannya. 

Jadi konflik sosial antar masyarakat adalah sebagai suatu kondisi dimana 

muncul percekcokan, perselisihan, atau pertentangan antara dua kelompok 

atau lebih yang dipicu oleh adanya perbedaan dalam hubungan sosial 
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terutama dalam lingkungan masyarakat 

b. Siyasah syar’iyyah 

 Siyasah syar’iyyah adalah Suatu ilmu yang membahas tentang urusan 

ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus 

mengenai hal itu. 

Jadi, siyasah syariyyah adalah sudut pandang akan suatu hal yang membahas 

masalah urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang- undangan 

dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Pokok Masalah: Bagaimana Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat Di 

Kelurahan Bonto Sungguh Perspektif Siyasah Syar'iyyah? dari pokok masalah 

tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fenomena konflik antar masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu 

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng? 

2. Bagaimana penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di Kelurahan 

Bonto Sunggu perspektif siyasah syar’iyyah? 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Taufik, M. (2022) dalam Jurnal Kewenangan Kepala Desa 

Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian 

tersebut membahas tentang kewenangan Kepala Desa terhadap 

penyelesaian konflik dalam perspektif fikih Siyasah. Adapun yang menjadi 

persamaan dalam penelitian penelitian, yaitu sama-sama membahas 

tentang konflik di masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan 
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penelitian peneliti yaitu, dalam jurnal tersebut membahas lebih peran 

kepala desa dalam penyelesaian konflik sedangkan penelitian peneliti 

membahas lebih luas mengenai konflik di masyarakat. Dari hasil 

penelusuran belum ada yang persis sama dengan judul yang peneliti angkat, 

oleh karena itu peneliti akan mengangkat penelitian ini. 

2. Penelitian Oktapiana, A., & Hasan, H. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik 

Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah. Dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian konflik 

pertanahan di Desa Perinding Kabupaten Enrekang, yang membedakan dari 

penelitian peneliti, yaitu perbedaan lokasi yang menjadi objek penelitian 

dan konflik yang dibahas pada penelitian ini lebih rinci membahas konflik 

pertanahan sedangkan pada penelitian peneliti membahas lebih umum 

konflik di masyarakat. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama membahas 

tentang penyelesaian konflik yang ditinjau dari perspektif siyasah 

syar'iyyah. 

3. Penelitian Rahma, A. (2020). Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian 

Konflik Muslim Uighur Perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini 

membahas tentang Keterlibatan negara lain dalam penyelesaian konflik 

muslim Uighur, persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu 

sama-sama membahas tentang konflik. Adapun yang menjadi perbedaan, 

yaitu penelitian ini membahas konflik Uighur sedangkan penelitian peneliti 

membahas konflik dalam masyarakat di Bonto Sunggu Kabupaten 

Bantaeng. Serta dari perspektif juga memiliki perbedaan, yaitu penelitian 

ini menggunakan perspektif Siyasah Dauliyah sedangkan penelitian peneliti 

menggunakan perspektif Siyasah Syar'iah. 
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4. Penelitian Shela Caesar (2016). Peran Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaian Konflik Wilayah Israel - Palestina. 

Penelitian ini membahas tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam 

penyelesaian konflik yang terjadi pada wilayah Israel – Palestina. Dalam 

penelitian ini membahas tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Israel – Palestina. Perbedaan 

antara penelitian ini dan penelitian peneliti yaitu perbedaan lokasi dan 

perbedaan objek yang diteliti yang dimana pembahasan dalam penelitian 

ini terfokus pada penyelesaian konflik yang terjadi pada Israel dan 

Palestina sedangkan penelitian peneliti terfokus pada konflik yang terjadi 

di masyarakat. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama membahas 

tentang penyelesaikan konflik dengan menggunakan pandangan atau 

perspektif siyasah syar’iyyah.  

5. Penelitian Ahmad Angga Firnando (2020) yang berjudul Peran Badan 

Pertahanan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan 

Perkebunan Sawit Desa Tanjung Aur II, yang dimana dalam penelitian ini 

membahas tentang peran BPN dalam menanggulangi konflik lahan yang 

terjadi di daerah tersebut serta penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten 

Bengkulu Selatan ini. Perbedaannya dalam penelitian ini dan penelitian 

peneliti yaitu lokasi yang diteliti yang dimana penelitian ini membahas 

mengenai penyelesaikan konflik sengketa lahan perkebunan sedangkan 

penelitian peneliti terfokus pada konflik yang terjadi di masyarakat serta 

penyelesaian konflik yang digunakan oleh peneliti menggunakan 

pandangan islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 
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a. Tujuan Umum: Untuk mengungkap Penyelesaian Konflik Sosial Antar 

Masyarakat Di Kelurahan Bonto Sungguh Perspektif Siyasah     Syar'iyyah 

b. Tujuan Khusus: 

1) Untuk mengungkap fenomena konflik antar masyarakat kelurahan bonto 

sunggu kecamatan bissappu kabupaten bantaeng  

2) Untuk mengungkap bentuk penyelesaian terhadap konflik sosial antar 

masyarakat di kelurahan bonto sunggu perspektif siyasah syar’iyyah  

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan sumbangan pemikiran baik ilmu hukum umumnya dan 

hukum tatanegara islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan 

untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan 

dalam dunia hukum terutama mengenai kedudukan rukun tetangga dalam 

menyelesaikan konflik antar masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berarti 

khususnya bagi pemerintah 

2) Diharapkan penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang 

akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang 

berbeda 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi 

hukum, Dosen dan akademisi pada studi siyasah syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Konflik Sosial Antar Masyarakat  

1. Pengertian Konflik  

Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, 

ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang 

muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual 

maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, 

penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan 

umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan 

politik dan sebagainya.  

Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada 

faktor- faktor yang melatar belakanginya. Konflik bisa muncul pada skala yang 

berbeda, seperti konflik antar individu (interpersonal conflict), konflik antar 

kelompok (intergroup conflict), konflik antar kelompok dengan negara 

(vertical conflict) dan konflik antar negara (interstate conflict). Setiap skala 

memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Konflik 

sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan 

budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, 

ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol 

sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya 

sumber daya mobilisasi.  

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu 

bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila 

konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen 
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masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan 

masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat 

tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan 

menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu 

fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan 

ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.1 

Pertentangan (konflik) menurut Soekanto dan Sulistyowati mungkin 

pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. 

Pertentangan- pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan 

kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok. Pada bagian ini, 

Soekanto dan Sulistyowati mengetengahkan masyarakat Indonesia sebagai 

ilustrasi masyarakat yang bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada 

kepentingan masyarakat. Kepentingan individu walaupun diakui, tetapi 

mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara 

kepentingan individu dengan kepentingan kelompoknya, yang dalam hal-hal 

tertentu dapat menimbulkan perubahan perubahan.2 

Pertentangan antarkelompok mungkin terjadi antara generasi tua 

dengan generasi muda. Pertentangan-pertentangan demikian itu kerapkali 

terjadi, apalagi masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke 

tahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih 

mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing (misalnya kebudayaan 

Barat) yang dalam beberapa hal mempunyai taraf hidup lebih tinggi. Keadaan 

demikian menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat, 

                                                
1 Irwandi dan Endah R. Chotim, “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan 

Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, 
Kabupaten Belitung)” JISPO 7 No. 2 (2017) h. 24-25  

2 Soekanto dan Sulistyowati, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2014), h. 274. 
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misalnya pergaulan yang lebih bebas antara wanita dengan pria, atau 

kedudukan mereka yang kian sederajat di dalam masyarakat.  

 

2. Jenis-Jenis Konflik 

Dilihat dari jenisnya, menurut W.F.G. Mastenbroek konflik terdiri tiga 

macam yaitu, konflik instrumental, konflik sosio-emosional, dan konflik 

kepentingan.  

Untuk lebih jelasnya, penjelasannya ketiga macam konflik tersebut sebagai 

berikut:  

a. Konflik instrumental. Yang menjadi akar konflik berkaitan dengan tujuan dan 

cara-cara, di samping juga berkenaan dengan penentuan struktur dan 

prosedur-prosedur dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. 

Konflik jenis ini mengandung sifat zakelijk (tidak pribadi) dan mengarah pada 

tugas. Ia dapat mengambil bentuk prioritas-prioritas yang tidak jelas, atau 

tidak ditemukan kesepakatan yang menandai mengenai prioritas yang mesti 

dilaksanakan. 

b. Konflik sosio-emosional. Jenis konflik ini muncul jika identitas sendiri menjadi 

masalah. Konflik ini memuat kandungan emosi yang kuat. Konflik jenis ini 

berkaitan dengan citra diri yang dimiliki orang (pra) sangka, dan masalah 

diterimanya seseorang dalam kelompok dan adanya saling percaya. Rasa 

terikat dan identifikasi dengan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga 

seringkali menjadi taruhan, di samping juga nilai yang dianut. 

c. Konflik kepentingan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam konflik ini 

adalah ketegangan yang muncul pada waktu membagi barang-barang langka, 

misalnya uang, peralatan, ruang, wewenang dan lain-lain.  
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Selain itu, jika dilihat dari ruang lingkupnya, konflik itu berawal dari 

konflik individu hingga yang bersifat internasional, atau bahkan antar 

peradaban yang melintasi sekat-sekat negara. Bentuk-bentuk konflik menurut 

Soekanto yang masih menjadi bahan perbincangan para sosiolog hingga hari 

ini meliputi empat hal:  

1) Konflik pribadi,  

2) Konflik rasial,konflik antar kelas-kelas sosial,  

3) Konflik politik,dan;  

4) Konflik yang bersifat internasional.3 

Sementara itu, Soerjono Soekanto membagi konflik sosial kedalam lima 

bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut: 

a) Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua 

individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. 

b) Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan 

ras. 

c) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik 

yangdisebabkanadanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. 

d) Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya 

kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. 

e) Konflik yang bersifat Internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan 

kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.4 

 

 

                                                
3 Rasyad, Konflik dalam Al-Qur’an, Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah 18, No. 2 (2021): h.14-

15  
4 Irwandi dkk, "Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta." JISPO 

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7.2 (2017): h.28 
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3. Faktor Penyebab Konflik 

Sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan 

dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi 

terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena 

ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, 

ekonomi dan kekuasaan. Contohnya kurang meratanya kemakmuran dan 

akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan 

menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat 

Faktor-faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto, antara lain 

yaitu: 

a. Adanya perbedan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, 

karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan 

satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor 

penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang 

individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya. 

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi 

yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola 

pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu 

perbedaan individu yang dapat memicu konflik. 

c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki 

latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika 

dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memilki 

kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang 

sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini 

dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
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d. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan 

nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu 

yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau 

bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik 

sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesan yang mengalami industrialisai 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 kegotong royongan berganti 

menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis 

pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural 

yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. 

Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai 

tentang pamanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi 

pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia 

industri. Perubahan-perubahan ini jika terjadi secara cepat dan mendadak, 

akan membuat kegoncangan proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan 

akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena 

dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada.5 

 

4. Dampak Konflik 

Menurut Mulyasa konflik menimbulkan dua dampak yaitu dampak 

positif dan negatif.  

a) Dampak positif :  

                                                
5 Irwandi, dan Endah Ratnawaty Chotim. "Analisis konflik antara masyarakat, 

pemerintah dan swasta." JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7.2 (2017): h.28-29 
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1) Menimbulkan kemampuan instrospeksi diri, konflik dapat dirasakan oleh 

pihak lain, dan mereka dapat mengambil keuntungan sehingga mampu 

melakukan instosfeksi diri, karena mengetahui sebab- sebab terjadinya 

konflik. 

2) Meningkatkan kinerja, Konflik dapat menjadi cambuk sehingga 

menyebabkan peningkatan kinerja. Konflik dapat mendorong individu 

untuk menunjukan kepada orang lain bahwa dia mampu meningkatkan 

kinerja dan mencapai sukses. 

3) Pendekatan yang lebih baik konflik bisa menimbulkan kejutan (surprise). 

 

b) Dampak negatif:  

1) Subjektif dan emosional.  

2) Apriori,Jika konflik sudah meningkat, bukan hanya subjektivitas dan 

emosinal yang muncul tetapi dapat menyebabkan apriori sehingga 

pendapat pihak lain selalu dianggap salah dan dirinya selalu merasa benar.  

3) Saling menjatuhkan, Konflik yang berkelanjutan bisa mengakibagtkan 

saling benci, yang memuncak dan mendorong individu untuk melakukan 

tindakan kurang terpuji untuk menjatuhkan lawan, misalnya memfitnah, 

menghambat, dan mengadu domba.  

4) StresKonflik yang berkepanjangan, tidak saja dapat menurunkan kinerja, 

tetapi bisa menimbulkan stress. Stres terjadi karena konflik yang 

berkepanjangan menimbulkan ketidak seimbangan fisik dan psikis, sebagai 

bentuk reaksi terhadap tekanan yang intensitasnya sudah terlalu tinggi.  

5) Frustasi, Konflik dapat memacu berbagai pihak yang terlibat untuk lebih 

berprestasi, tetapi jika konflik tersebut sudah pada tingkat yang cukup 

parah dan diantara pihak-pihak yang terlibat ada yang lemah mentalnya 
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bisa menimbulkan frustasi. Dari paparan di atas dapat disintesiskan bahwa 

pada dasarnya setiap terjadi konflik maka, akan selalu diwarnai oleh 

dampak konflik yang bersifat positif atau negatif.6 

 

5. Pendekatan Penanganan Konflik 

Pengendalian konflik dilakukan melalui pendekatan musyawarah, 

campur tangan pihak ketiga, konfrontasi, tawar-menawar (bargaining), dan 

kompromi.  

a. Musyawarah, musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan 

dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi, 

bukan mencari kemenangan sepihak. Tujuan musyawarah agar masing- 

masing mendapatkan yang diinginkan sehingga kedua pihak tidak ada yang 

dikalahkan.  

b. Campur tangan pihak ketiga, campur tangan pihak ketiga diperlukan apabila 

pihak- puhak yang bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai 

jalan buntu. Heine dan Kerk mengatakan bahwa untuk mencegah pertikaian 

antara anggota yang menyebabkan stagnansi meta- organisasi, maka 

diperlukan arsitektur organisasi yang menyelesaikan perselisihan internal 

melalui penegakan eksternal. 

c. Konfrontasi, konfrontasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang 

sedang berkonflik untuk diminta pendapatnya secara langsung dalam 

rapat/siding, dan pimpinan bertindak sebagai moderator. Cara seperti ini 

dapat dijadikan suatu penyelesaian konflik secara rasional dan salah satu 

                                                
6 Syafi’I Saat dkk, "Manajemen Konflik Pada Organisasi Sekolah Dalam Meningkatka 

Kinerja Guru Min Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah." Jurnal 
Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah 3.4 (2015).h.134 
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harus menerima pendapat dan pendirian pihak lain yang didasari oleh alasan 

yang lebih rasional dan benar. 

d. Tawar-menawar (Bargaining), tawar-menawar adalah pengendalian konflik 

melalui proses pertukaran persetujuan dengan maksud mencapai keuntungan 

kedua pihak yang sedang berkonflik. Dalam proses tawar- menawar intinya 

adalah tidak mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyerahkan 

sesuatu yang dianggap penting bagi kelompoknya. 

e. Kompromi, Pendekatan kompromi dilakukan untuk mengatasi konflik dengan 

cara pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang 

bertentangan. Sikap yang diperlukan agar dapat melaksanakan kompromi 

adalah salah satu pihak bersedia merasakan dan mengerti keadaan pihak lain. 

Kedua pihak tidak ada yang menang atau kalah, masing-masing memberi 

kelonggaran atau konsesi. Kedua kubu mendapatkan apa yang di inginkan 

tetapi tidak sepenuhnya, dan kehilangan tetapi tidak sepenuhnya juga.7 

 

6. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan 

pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi 

gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara 

pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang 

dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, 

wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

                                                
7 A. H Nasrudin, “Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik Dalam Organisasi 

Sekolah, Tadbir” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9 No. 1, 2021, h. 10  
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sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

undang-undang.  

Kajian penelitian ini dipersempit melalui peran pemerintah daerah 

dalam menyelesaikan suatu konflik sosial antar masyarakat dengan teori 

Schulte Nordholt, yang diperjelas dengan indikator sebagai berikut:  

a. Arbitrase, Pada porsi arbitrasi, pengambil keputusan adalah arbiter, yang juga 

bertugas mengendalikan proses yang terjadi (kebanyakan secara informal). 

Seorang arbiter haruslah seseorang yang independen dan netral. Arbiter akan 

menerima masalah, gagasan, materi latar belakang lalu memutuskan 

penyelesaian masalah. Hasil yang muncul merupakan kompromi, yaitu antara 

apa yang diinginkan oleh pihak yang bertikai berdasarkan bukti dan penilaian 

teknis.  

b. Pemerintah sebagai Negosiator, 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. Aktivitas ini 

lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses negosiasi lobbying tidak pernah 

terpisahkan. Untuk kesepakatan dalam negosiasi ternyata lobby sangat efektif 

karena negosiasi bisa terjadi apabila aktivitas lobbying mendapat respon dari 

pihak yang berkonflik. Negosiasi lebih kepada penyelesaian yang “win-win 

solution” 

c. Mediator, Berkenan dengan peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik 

antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan 

masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk 

mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa 

menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan, 

dimana pertemuan ini dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali 



 

18 

 

 

informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik yang terjadi. 

Disamping itu sangat penting dilakukan pengidentifikasian kekuatan dan 

kelemahan masing-masing pihak dalam mencari informasi yang berhubungan 

dengan perbedaan-perbedaan antara dua pihak yang menyebabkan terjadinya 

konflik. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan 

maupun tulisan dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi. Menggunakan 

mediator yang diundang untuk menengahi konflik. Mediator dapat membantu 

mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan 

memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah 

secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri 

perilaku mediator.8 

 

7. Macam-Macam Konflik dalam Al-Qur’an 

Setelah menelusuri berbagai macam konflik dengan berbagai 

bentuknya yang terdapat dalam Al-Qur’an, maka secara garis besar dapat 

diciutkan menjadi tiga jenis konflik saja, yaitu konflik keluarga, konflik agama 

dan konflik etnis. Konflik-konflik tersebut sebagian besarnya adalah kisah 

umat masa lalu bersama nabi-nabi mereka sejak nabi Adam sampai kepada 

Nabi Muhammad SAW. 

a. Konflik Keluarga, Konflik keluarga ini kelihatannya terjadi pada keluarga-

keluarga para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW., yang diawali oleh 

keluarga Nabi Adam antara Qabil dan Habil. Konflik ini terjadi karena adanya 

rasa tidak puas dan rasa cemburu atas perjodohan secara silang yang 

ditetapkan oleh Nabi Adam sesuai isyarat dari Allah SWT yang masih dalam 

                                                
8 Nurul Hafifa. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik, Antara 

Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang-
Kabupaten Tana Toraja.” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.(2018).h.10-11 
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kondisi darurat. Akibat dari kecemburuan ini terjadilah perkelahian antara 

anak adam (Qabil dan Habil) hingga terjadilah pembunuhan pertama dalam 

sejarah umat manusia.  

Selanjutnya konflik yang terjadi dalam keluarga Nabi Ya’cub. 

Memperhatikan pesan-pesan Al-Qur’an berkaitan dengan konflik yang terjadi 

dalam keluarga Nabi Ya’cob ini kelihatannya juga berawal dari rasa cemburu 

dan ketidakpuasan putra-putra nabi ya’cob atas perlakuan ayahnya yang 

menurut mereka tidak adil karena kecenderungan Nabi ya’cub yang 

perhatiannya lebih tertuju kepada Yusuf dan Bunyamin. Akibatnya muncul 

konflik di kalangan mereka yang berujung pada suatu usaha secara berjamaah 

untuk menyingkirkan Yusuf dari keluarga mereka dengan cara 

menjebloskannya ke dalam sumur tua dan dibuatlah rekayasa seakan-akan. 

Yusuf dimakan serigala. Dengan cara ini mereka berharap agar kasih 

sayang dan perhatian Nabi ya’cub tercurah dan terarah kepada mereka 

semua.Mereka mengira bahwa usaha mereka melenyapkan Yusuf berhasil. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya Yusuf diselamatkan ketika ada orang 

mengambil air di sumur tua tersebut, dan bahkan lebih dari itu Yusuf akhirnya 

mendapat kedudukan penting di negeri Mesir dan mengharuskan saudara-

saudaranya mengharap uluran tangan dan belas kasihan dari nabi Yusuf yang 

memegang bagian logistik untuk wilayah Mesir yang sedang dilanda paceklik 

hebat. Konflik diantara mereka berakhir setelah Yusuf berhasil dipertemukan 

dengan ayahnya lalu ia memaafkan saudara-saudaranya yang dulu pernah 

menzaliminya. Dari pemaparan dua konflik keluarga nabi di atas dapat 

disimpulkan bahwa, konflik internal itu mengemuka ketika seseorang tidak 

mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dan kebutuhan pribadinya, 

maka timbullah rasa dengki yang melatari konflik dan berakhir pada 
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penzaliman dan kekerasan bahkan sampai pada pembunuhan, dan pada 

akhirnya konflik itu melahirkan penyesalan yang mendalam.  

Demikian juga konflik-konflik yang terjadi pada keluarga nabi Hud 

yang isterinya tidak mau beriman. Anak dan istri Nabi Nuh bahkan menolak 

mentah- mentah dan lari ketika diajak naik kapal bersama Nabi Nuh untuk 

diselamatkan bersama para pengikutnya yang beriman. Rekam jejak konflik 

keluarga nabi ini terjadi sebelum kenabian Muhammad SAW, dan semuanya 

dikisahkan secara gambling dalam Al-Qur’an.  

b. Konflik Agama, Ketika terjadi pertentangan antara dua agama atau lebih maka 

terjadilah konflik untuk memperebutkan pengaruh dan kepentingan. Al-

Qur’an menceritakan konflik yang terjadi antara agama Yahudi dan Nasrani. 

Masing- masing mereka mengklaim bahwa merekalah yang paling benar dan 

bahkan salah satu diantara mereka mengaku bahwa merekalah yang berhak 

masuk syurga. Pada masa Nabi Muhammad Islam ditentang habis-habisan, 

pengikutnya disiksa, nabi dimusuhi dan bahkan mau dibunuh dan diembargo 

oleh para penyembah berhala. konflik ini memakan waktu yang cukup lama 

sehingga mengharuskan nabi dan para sahabatnya untuk bergeser hijrah dari 

Makkah ke Madinah. Meskipun mendapat penyambutan hangat di Madinah, 

tetapi konflik tetap terjadi dan hal ini ditandai dengan beberapa kali 

peperangan yang kadang-kala mengalami kemenangan dan kekalahan. Konflik 

agama kebanyakan ditunggangi oleh kepentingan politik untuk 

memperebutkan pengaruh dan kekuasaan dengan cara merebut kekuatan dari 

tangan lawan, akibatnya konflik menjadi berlarut-larut dan menimbulkan 

dendam yang berkepanjangan.  

c. Konflik Etnis, Konflik etnis yang terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya adalah 

kisah nabi Musa ketika terlihat dua orang yang berkelahi. Dari dua orang yang 
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bertengkar tersebut, salah satunya adalah dari suku nabi Musa, sedangkan 

yang satunya lagi berasal dari etnis bebuyutan nabi Musa. Melihat kejadian ini 

nabi Musa memberikan bantuan atau membela orang yang berasal dari 

etnisnya dengan cara menampar lawan dari berkelahi dari etnis musuhnya 

tanpa menyelidiki terlebih dahulu siapa yang sebenarnya bersalah dari kedua 

orang tersebut, dana apa sebabnya mereka bertengkar?. 

Berkaitan dengan masalah ini, Allah memberikan teguran kepada nabi 

Musa dan memperingatkannya agar tidak mengulangi lagi perbuatan serupa. 

Sebetulnya, jika kita teliti lebih jauh akan kita temukan lebih banyak lagi 

konflik-konflik yang terjadi pada umat-umat masa lalu yang dikisahkan Allah 

dalam Al-Qur’an.
9
Di samping itu, Allah memerintahkan untuk melakukan 

musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga tidak ada 

konflik yang tidak bisa diselesaikan jika kedua belah pihak memiliki niat dan 

itikad yang baik.  

 

8. Pengertian Masyarakat 

        Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok 

orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), dimana 

sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam 

kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa 

Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan 

hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah 

komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, 

istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup 

bersama dalam satu komunitas yang teratur.  

                                                
9 Rasyad, Konflik dalam Al-Qur’an, Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah 18, No. 2 (2021): h. 

25-26  
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Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat 

dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, 

serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, 

manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. 

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam 

bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: Masyarakat 

pemburu, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agricultural intensif 

yang juga disebut masyarakat peradaban10 

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal 

tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke 

waktu. Pada akhirnya, pada ilmuwan tersebut memberikan definisi yang 

berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa definisi 

masyarakat menurut pakar sosiologi: 

a. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup 

bersama dan menghasilkan kebudayaan  

b. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada 

pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai- nilai yang dominan pada 

warganya 

c. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.Kehidupan sebuah 

masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada 

di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan 

menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. 

Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat 

                                                
          10 Normin, “Masyarakat Dan Sosialisasi” Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan 
12 No.22 (2014): h.108 
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dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan 

perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata 

antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, 

rumah makan, penginapan dan lain-lain. 

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan 

masyarakat adalah: 

1) Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua 

orang individu 

2) Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama 

3) Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan 

4) Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat 

dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.11 

 

B. Tinjauan Umum Siyasah Syar’iyyah 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 

Dalam literatur-literatur bahasa, kata syara’a bermakna datang 

(warada), seperti Syara’a al-warid yang berarti memasukkan air ke dalam 

mulutnya, Syara’at al-dawab fî al-mâ' yang berarti ia masuk ke dalam air. Ada 

juga yang mengatakan bahwa kata al-syir’ah dan al-syarî'ah berarti tempat 

mengalirnya air. Ada juga yang berpendapat bahwa al-syir’ah berarti metode 

(al-manhâj) atau jalan (al-tharîq).Berarti juga cara (tharîq) atau metode 

(manhâj) untuk mencapai atau menuju agama (al-Dîn).Dengan demikian 

syariat adalah metode atau sebuah jalan atas sesuatu. 12 

                                                
11Bambang Tejokusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial” Geoedukasi 3 No 1,(2014): h. 38-39  
12 Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh Dan Siyasah:Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, 

Implikasi Dan Aplikasinya”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam 6 No.1 (2023):h.16-17 
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Secara etimologi siyasah Syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟a yang 

berarti sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau 

politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah 

sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.  

Adapun Siyasah Syar‟iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu 

yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara 

dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar 

syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 13  

Terminologi dari Siyasah Syar’iyyah menurut Abdu al-Salam al-‘Alim 

adalah : setiap tindakan syar’i yang sesuai dengan maksud-maksud syari’at 

secara umum dan mewujudkan tujuan-tujuan yang mendekatkan manusia 

kepada kebaikan serta menjauhkan mereka dari kerusakan. Dari pengertian di 

atas jelas bahwa siyasah syar’iyyah adalah pengaturan setiap sisi kehidupan 

untuk mewujudkan kepentingan dan kebutuhan manusia.14 

Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syariyyah adalah: “Suatu tindakan atau 

kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang 

dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci 

yang mengaturnya.” Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, siyasah syariyyah adalah: 

“Suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat 

kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun 

tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).”  15 

                                                
13 Wahijul Kadri dkk, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah” Siyasah:Jurnal Hukum Tata 

Negara 5 (2022): h.57-58 
14 Firman Surya Putra, “Siyasah Syar’iyyah Menurut Syi’ah Itsna ‘Asyriyyah” Jurnal El-

Riyasah 9 No.1 (2018): h.64 
15 Mutiara fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al- Quran”, 

PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2 No.1 (2017): h.35 



 

25 

 

 

2. Prinsip Prinsip Siyasah Syar’iyyah 

Prinsip-prinsip Siyâsah Syar’iyyah. Prinsip dari Siyâsah adalah negara 

atau pemerintahan Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang 

di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip,adapun 

sembilan prinsip itu sebagai Berikut:  

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak 

hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber 

segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen 

utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan 

bangunan negara dan pemerintahan.16 Sebagaimana dalam QS. An-Nisa’/5:58 

yaitu: 

لِهَا
ْ
ه
َ
ٰ أ
َ

اتِ إِلَ
َ
مَان
َ ْ
وا الْ

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

ه
 اللَّ

َّ
مُو  إِن

ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
نَ الن مْ بَي ْ

ُ
مْت
َ
ا حَك

َ
ا وَإِذ

 َ
ه

 اللَّ
َّ
لِ ۚ إِن

ْ
عَد

ْ
ابِال

َ
َ ك

ه
 اللَّ

َّ
مْ بِهِ ۗ إِن

ُ
ك
ُ
ا يَعِظ انِعِمَّ ً  سَمِيعًا بَصِي 

َ
ن  

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala 
jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila 
kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu 
menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) 
itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. 
Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.”17 

 Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa 

sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan aneka ragam 

jenis amanat yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para 

pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan dia 

memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan 

                                                
16 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 

Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.124 
17 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 

Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan sengketa di antara 

mereka. Dan itu adalah sebaik-sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan 

kepada kalian dan memandu kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar ucapan-ucapan kalian, mengawasi seluruh tindakan kalian lagi 

Maha Melihatnya.18 

b. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai 

dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. 

Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu 

perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan 

sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk 

kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.19 Sebagaimana dalam 

QS. Ali Imran/3:159 yaitu: 

لِي
َ
ا غ

ًّ
ظ
َ
 ف
َ
نت

ُ
وْ ك

َ
هُمْ ۖ وَل

َ
 ل
َ
ِ لِنت

ه
نَ ٱللَّ  مِّ

ٍۢ
بِمَا رَحْمَة 

َ
 ۖ ف

َ
 مِنْ حَوْلِك

۟
وا

ُّ
ض
َ
نف
ٱ َ
بِ ل

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ٱل

َ
ظ
إِ 
َ
مْرِ ۖ ف

َ ْ
ِ ٱلْ

مْ فن
ُ
اوِرْه

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
هُمْ وَٱسْت

ْ
ن
َ
فُ ع

ْ
ٱع
َ
 ف

 
ِ ۚ إِن

ه
 ٱللَّ

َ
لَ
َ
لْ ع

ه
وَك
َ
ت
َ
 ف
َ
زَمْت

َ
ا ع

َ
ذ َ

َ
 

 
َ
مُت
ْ
َ يُحِبُّ ٱل

ه
نَ ٱللَّ لِي 

ِّ
وَك  

Terjemahnya: 

“Maka berkat rahmat Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau 
telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan 
pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, 
tentulah mereka lari dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah 
mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan 
mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. 
kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-
orang yang bertawakkal kepadaNya.”20 

                                                
18 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi 
(Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.260 

19 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.124 

20 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 
Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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 Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa dengan 

rahmat dari Allah kepdamu dan kepada para sahabatmu wahai Nabi, Allah 

melimpahkan karuniaNya padamu, sehingga kamu menjadi seseorang yang 

lembut kepada mereka. Seumpama kamu orang yang berperilaku buruk, dan 

pembawaan kasar, pastilah sahabat-sahabatmu akan menjauh dari 

sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul 

dari mereka pada Perang Uhud. Dan mintakanlah kepada Allah wahai Nabi, 

supaya mengampuni mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

perkara-perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari 

urusan-urusan, setelah musyawarah, maka jalankanlah dengan bergantung 

kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakal kepadaNya.21 

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, 

bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan 

diturunkannya syari’at Islam. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan 

terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.22 Sebagaimana dalam QS. Al-

Maidah/5:32 yaitu: 

 
َ
ا ع

َ
بْن
َ
ت
َ
 ك
َ
لِك ٰ

َ
جْلِ ذ

َ
 ۥمَن قمِنْ أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
ءِيلَ أ

ٓ إِسَْٰٓ ِ
ٰ بَنن

َ
لَ َ

َ
 ِ
 فن
ٍۢ
سَاد 

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
ِ ن
ْ
ي 
َ
ا بِغ

ٍۢ
سً
ْ
ف
َ
لَ ن

َ
 ت

أ
َ
ك
َ
ا ف
َ
حْيَاه

َ
ا وَمَنْ أ اسَ جَمِيعًًۭ

َّ
لَ ٱلن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
رْضِ ف

َ ْ
َٱلْ

َ
 
ْ
د
َ
ق
َ
ا ۚ وَل اسَ جَمِيعًًۭ

َّ
حْيَا ٱلن

َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
 ن

مَّ إِ 
ُ
تِ ث ٰـ نَ بَيِّ

ْ
ا بِٱل

َ
ن
ُ
هُمْ رُسُل

ْ
ءَت
ٓ
هُم بجَا

ْ
ن ا مِّ ًۭ

ً ثِي 
َ
 ك
َّ
ن َ

َ
 
َ
ون

ُ
ف مُسِْْ

َ
رْضِ ل

َ ْ
ِ ٱلْ

 فن
َ
لِك ٰ

َ
 ذ
َ
د
ْ
 ع

                                                
21 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.211 

22 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.125 
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Terjemahnya: 

“Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukuman) atas Bani Israil, 
bahwasanya barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena 
orang itu membunuh seseorang dengan tidak ada alasan yang 
membolehkan membunuh orang itu, atau karena melakukan kerusakan 
di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia, 
dan barang siapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, 
maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup seluruh 
manusia. Dan sesungguhnya, telah datang kepada mereka Rasul-rasul 
kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian, 
sesungguhnya kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang 
melampaui batas di muka bumi.”23 

Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa 

disebabkan tindak criminal pembunuhan tersebut, kami mensyariatkan bagi 

Bani Israil bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia, tanpa sebab 

yang dibenarkan seperti tuntutan qishash, membuat kerusakan di muka bumi 

dengan berbagai jenis kerusakan yang menuntut penjatuhan vonis bunuh, 

seperti kesyirikan dan muharabah (Tindakan memerangi Allah dan RasulNya), 

maka dia seakan-akan membuuh manusia semuanya terkait dampak 

hukumnya yang menyeret datangnya hukuman berat dari Allah. Dan 

bahwasanya orang yang menahan diri dari membunuh orang lain yang Allah 

haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan menusia semuanya. 

Maka memelihara kehoormatan jiwa satu orang sama dengan memelihara 

kehormatan jiwa manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah dating kepada 

Bani Israil rasul-rasul kami dengan membawa hujjah-hujjah dan dalil-dalil 

petunjuk yang menunjukkan kebenaran dakwah yang mereka serukan untuk 

beriman kepada Tuhan mereka dan menjalankan ajaran yang diwajibkan 

kepada mereka. Kemudian kebanyakan orang dari mereka setelah kedatangan 

para rasul kepada mereka, benar-benar berbuat melampui batas-batas yang 

                                                
23 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 

Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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ditentukan Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah dan 

meninggalkan perintah-perintahnya. 24       

d. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa 

membedakan atribut apapun. Semua mnusia berasal dari satu keturunan yaitu 

dari Adam dan Hawa,25 sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat/49:13 

sebagai Berikut: 

رٍ وَّ 
َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ا سُ اِن

َّ
هَا الن  يُّ

َ
ا
ٰۤ
نٰٰ وَجَعيٰ

ْ
ن
ُ
ا َ

َ
وْا
ُ
عَا رَف

َ
ئِلَ لِت

ٓ
بَا
َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
  ۗ ل

َّ
اِن

مْ 
ُ
ٮك
ٰ
ق
ْ
 ت
َ
ِ ا
ه

 اللَّ
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
  ا

ۗ
َ  ٌ ْ بِي 

َ
لِيْمٌ خ

َ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
اِن  

Terjemahnya: 

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”26 

 Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa wahai 

manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam 

dan satu ibu, yaitu Hawa. Tidak ada keunggulan di antara sebagian kalian atas 

sebagian yang lain dari sisa nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian kalian 

mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya 

                                                
24 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.333 
 

25 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.125 

26 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 
Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap 

mereka.27 

e. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat 

tentang wajibnya rakyat utuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan 

penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah 

sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan 

pemerintrah bersifat relatif.28 Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-

Nisa’/4:59 sebagai berikut: 

 ٱلر  
۟
طِيعُوا

َ
َ وَأ

ه
 ٱللَّ

۟
طِيعُوا

َ
 أ
۟
وٓا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ َيَ
َ

و  
ُ
إِن سُولَ وَأ

َ
مْ ۖ ف

ُ
مْرِ مِنك

َ ْ
لَِ ٱلْ

ن
ُ
سُولِ إِن ك ِ وَٱلرَّ

ه
 ٱللَّ

َ
وهُ إِلَ

ُّ
رُد
َ
ٍۢ ف ء  ْ

َ
ِ شَ

مْ فن
ُ
ت
ْ
زَع ٰـ

َ
ن
َ
اخت ٔـَ

ْ
يَوْمِ ٱل

ْ
ِ وَٱل

ه
 بِٱللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت رِ ۚ َِ

 
ً
وِيل

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
ًۭ وَأ
ٌ ْ ي 
َ
 خ

َ
لِك ٰ

َ
 ذ

Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan 
taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (pemegang 
kekuasaan) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisihan 
dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya 
kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu 
benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih 
baik (bagi kamu), dan lebih baik pula kesudahannya.” 

 Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa wahai 

orang-orang yang beriman  kepada Allah dan Rasulullah serta melaksanakan 

Syariatnya, sambutlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian 

mendurhakannya, dan sambutlah RasulNya dengan mengikuti kebenaran 

yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain 

maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara di 

antara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada Kitab Allah 

                                                
27 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.672 

28 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.125 
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dan Sunnah RasulNya, Muhammad bila kalian memang beriman dengan 

sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan 

persoalan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah itu lebih baik bagi kalian daripada 

berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik 

akibat dan dampaknya.29 

f. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; 

pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang 

(proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak 

(pemiliknya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.30 

Sebagaimana dalam QS. Al-Hadid/57:25 sebagai berikut: 

 

رْسَ 
َ
 ا
ْ
د
َ
ـق
َ
 ل

ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
 ن
َ
تِ وَا

ٰ
ن بَيِّ

ْ
ا بِا ل

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
ا سُ بِا ل

َّ
وْمَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ا ن زَ ْ مِي 

ْ
بَ وَا ل

ٰ
 كِت

ْ
 قِسْطِ ل

 
 
ۚ  

Terjemahnya:  
"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti 
yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca 
(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.”31 
 

Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa sungguh 

kami telah mengutus para rasul kami untuk hujjah-hujjah yang jelas. Kami 

menurunkan Bersama mereka kitab tentang hukum-hukum dan syariat-

syariat. Kami menurunkan timbangan agar manusia bermuamalat di antara 

mereka dengan adil. Kami juga menurunkan besi yang memiliki kekuatan 

besar dan beragam manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui dengan 

pengetahuan yang tampak bagi makhluk, siapa yang menolong agamaNya dan 

                                                
29 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.260 

30 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.125 

31 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 
Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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rasul-rasulNya, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Mahakuat yang tidak terkalahkan, juga Mahaperkasa yang tidak dapat di 

tundukkan .32 

g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim 

selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh 

eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya 

hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga 

dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak 

orang.33 Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:58 sebagai berikut: 
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Terjemahnya:  

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat."34 

Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa 

sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan aneka ragam 

jenis amanat yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para 

pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan dia 

memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan 

dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan sengketa di antara 

                                                
32 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.656 

33 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.125 
 

34 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 
Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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mereka. Dan itu adalah sebaik-sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan 

kepada kalian dan memandu kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar ucapan-ucapan kalian, mengawasi seluruh tindakan kalian lagi 

Maha Melihatnya.35 

h. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam 

menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat 

aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat 

melahirkan perselisihan dan petikaian.36 Sebagaimana dalam QS. Al-

Hujurat/49:10 sebagai berikut: 
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Terjemahnya:  

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."37 

 Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas  bahwa 

sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama, karena itu, 

bila mereka bertikai, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. 

Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian agar kalian dirahmati 

olehnya. 38   

i. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi 

seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup 

                                                
35 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.260 

36 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 
Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.126 

37 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 
Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 

38 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar 1: Memahami Al-Quran 
dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h.671 
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pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi 

seluruh rakyat. 39 Sebagaimama dalam QS. Az-Zariyat/51:19 sebagai berikut : 
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Terjemahnya:  

"Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, 
dan orang miskin yang tidak meminta."40 

Dalam buku Tafsir Muyassar menafsirkan ayat diatas bahwa pada harta 

mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang 

membutuhkan yang meminta kepada orang-orang dan orang-orang yang 

membutuhkan tetapi tidak meminta-minta karena malu.41 

                                                
39 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 

Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.126 
40 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 

Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
41 Hikmat Basyir, dkk. At-Tafsir al-muyassar (Tafsir Muyassar: Memahami Al-Quran 

dengan terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah) terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 
Karimi (Cet. I; Jakarta:Darul Haq, 2018), h. 693 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

Menurut Nazir penelitian deskriptif ialah penelitian yang meneliti status 

kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa 

sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta yang diteliti, Proses penelitian kualitatif ini memerlukan 

upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data 

spesifik dari informan, menganalisis data secara induktif dari topik spesifik ke 

tema umum, dan menafsirkan makna data.  

2. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini memilih lokasi pada Kabupaten Bantaeng Kecamatan 

Bissappu Kelurahan Bonto Sungguh. Tempat tersebut terdapat konflik antar 

masyarakat sehingga memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk 

memperoleh data, informasi dan dokumen yang di butuhkan peneliti.  

  

B. Pendekatan Penelitian   

  Dalam penelitian ini pendekatan bertujuan untuk mengungkap cara berpikir 

yang digunakan peneliti ketika menganalisis tujuannya, atau dengan kata lain 

pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan acuan ketika menganalisis 

subjek yang diteliti menurut logika ilmunya. Pendekatan penelitian biasanya 

disesuaikan dengan profesi peneliti, namun tidak menghalangi peneliti untuk 

mengadopsi pendekatan multi disiplin. Ada beberapa pendekatan yang digunakan 

oleh peneliti, di antaranya:    
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1. Pendekatan sosiologis suatu penelitian yang dirancang untuk menambah 

khazanah ilmu pengetahuan soasial terhadap gejala sosial yang ada di 

masyarakat.  

2. Pendekatan normative syar’I yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pada 

hukum islam dengan melihat apa yang ada dalam teks Al Quran dan hadis serta 

pendapat-pendapat ulama.  

 

C. Sumber Data   

Sumber data adalah bahan-bahan yang didasarkan pada data primer dan sekunder.     

1. Data Primer    

Data-data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber aslinya. Data primer dapat berupa pendapat subjek baik secara individu 

maupun kelompok, hasil pengamatan tentang suatu objek, kejadian atau kegiatan, 

dan hasil pengujian. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari 

sumbernya dalam bentuk observasi, wawancara dan lain-lain.      

DAFTAR INFORMAN 

Lurah 1 (satu) Orang 

Ketua RT 1 (satu) Orang 

Ketua RW 1 (satu) Orang 

Polisi 1 (satu) Orang 

Masyarakat 4 (empat) Orang 

Jumlah 8 orang  

 

2. Data sekunder   

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang peneliti dapatkan 

secara tidak langsung melalui media (diperoleh dan disimpan maupun dicatat oleh 

pihak lain).  Data sekunder biasanya berupa bukti, dokumen resmi, dokumen 
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sejarah atau laporan yang disusun dalam arsip (data dokumenter) yang di 

publikasikan dan yang tidak dipublikasikan.   

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab fokus 

penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:    

1. Observasi, metode lain yaitu observasi tanpa melibatkan diri, yaitu metode 

pengumpulan data melalui observasi tanpa menanyakan pertanyaan. Tujuannya 

adalah untuk melihat fenomena dari kejauhan dan menjadi "tidak terlihat", baik 

dalam kenyataan maupun efeknya. 

2. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu suatu jenis 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, atau dapat diartikan 

sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

antara peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam metode ini diperlukan 

kreativitas pewawancara, karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara yang 

dipelajari banyak bergantung pada kemampuan peneliti dalam mencari jawaban, 

mencatat dan menginterpretasikan setiap jawaban.  

 

E. Instrumen Penelitian   

Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan mengacu pada metodologi 

penelitian. Di mana suatu usaha menerima informasi yang benar dan dapat 

dipercaya. Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti yang bertindak 

sebagai perancang dan pelaksana, menganalisis dan menginterpretasikan data, 

serta melaporkan hasil penelitian. Instrumen yang digunakan dalam studi 

lapangan ini meliputi:     
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1. Peneliti sebagai instrumen utama, berbagai instrumen pengumpulan data dapat 

digunakan untuk mendukung penelitian kualitatif, namun alat utamanya tetaplah 

peneliti itu sendiri. Alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah orang 

atau peneliti itu sendiri melalui pengamatan, tanya jawab, mendengarkan, 

meminta dan mencatat data penelitian. Menurut Lincoln dan Guba, posisi 

peneliti sebagai alat penelitian utama menawarkan banyak keuntungan, karena 

menganggap hanya manusia yang dapat memahami makna dari berbagai 

interaksi yang berbeda.  Dalam mengumpulkan data maupun informasi 

penelitian kualitatif diperlukan kelenturan dan keterbukaan pikiran agar dapat 

beradaptasi dengan kondisi baru sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Bentuk pengumpulan data, kualitas penelitian dan hasil analisis dalam penelitian 

kualitatif sangat bergantung pada bagaimana peneliti dapat memenuhi perannya 

sebagai instrumen utama penelitian. Oleh karena itu, sikap kritis dan terbuka 

sangat penting bagi peneliti.1   

2. Pedoman Wawancara, Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi 

(informan), peneliti sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen 

bantuan yaitu: panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu 

tulisan singkat yang merinci informasi yang harus dikumpulkan. Pertanyaan 

biasanya bersifat umum dan membutuhkan jawaban yang panjang, bukan 

jawaban ya atau tidak.   

3. Alat Perekam, Peneliti dapat menggunakan alat perekam seperti telepon 

genggam, kamera foto, kamera video, dan perekam suara untuk merekam hasil 

wawancara. Perekam dapat digunakan ketika peneliti merasa kesulitan untuk 

merekam hasil wawancara.   

                                                
1 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif: dalam penelitian Pendidikan Bahasa 

(Surakarta, 2014), h.97   
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4. Dan Alat tulis kantor (ATK), digunakan oleh peneliti dalam mencatat hasil 

observasi maupun wawancara.   

  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data. Teknik Pengolahan data secara sederhana di artikan 

sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan 

tujuan, rancangan dan sifat penelitian metode pengelolaan data dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Klasifikasi data adalah istilah yang menunjukkan kepada sebuah metode untuk 

menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan ataupun kaidah yang 

telah diterapkan.   

b. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan di deskripsikan 

dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini di lakukan dengan tujuan 

memperbaiki kualitas data serta menghilangkan kekhawatiran atas data yang 

diperoleh dari hasil wawancara.   

c. Reduksi data adalah proses seleksi yang mempertimbangkan penyederhanaan, 

abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan oleh catatan tertulis di 

lapangan. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum bahan 

benar-benar dikumpulkan sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, 

masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.2  

d. Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian 

memilah-milah dan memisahkan data yang akan di bahas.    

2. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif kualitatif. Analisis data adalah 

proses pencarian dan perbandingan data secara sistematis dari hasil wawancara, 

                                                
2 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadharah: Ilmu Dakwah 17 No.33 (2018): 

h.91   
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catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mencampurkannya, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Analisis merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif.   

   

G. Pengujian Keabsahan Data  

1. Proposal harus menyertakan rencana untuk memverifikasi keakuratan data atau 

informasi yang akan diterapkan. Uji validitas data meliputi uji kredibilitas data, 

uji dependabilitas data, transferabilitas, dan uji kreabilitas data. Uji kredibilitas 

dapat dilakukan dengan cara:  

perpanjangan atau perluasan pengamatan, meningkatkan ketekunan, 

triangulasi, diskusi dan dengan rekan. 3  Pada penelitian ini menggunakan 

metode triangulasi   

2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Menurut Maleong, bahwa ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:  

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.    

3. Triangulasi yang akan dilakukan adalah triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan hal yang sama 

kepada informan melalui teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan 

                                                
3 Hardani dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu,   

2020), h.233   
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dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. 

Sumber-sumber yang dimaksud pihak yang terkait dengan fokus penelitian.4  

  

  

                                                
4 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h.  

127   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kelurahan Bonto Sunggu 

Kelurahan Bonto Sunggu merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini 

terletak di pesisir barat Kabupaten Bantaeng, berbatasan langsung dengan Teluk 

Bone. 

 Kelurahan Bonto Sunggu memiliki luas wilayah sekitar 21,65 km² dan 

berpenduduk sekitar 10.000 jiwa. Kelurahan ini terletak pada ketinggian 0-100 

meter di atas permukaan laut. Penduduk Kelurahan Bonto Sunggu sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. 

 Kelurahan Bonto Sunggu memiliki topografi yang berbukit-bukit di bagian 

utara dan dataran di bagian selatan. Kelurahan ini dilalui oleh beberapa sungai, 

antara lain Sungai Bonto Sunggu, Sungai Bonto Lojong, dan 

Sungai Bonto Marannu. 

Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Bantaeng Yang Sejahtera Lahir Dan Batin Beroreantasi 

Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian, Dan Keunggulan Berbasis Agama Dan 

Budaya Lokal.” 

Misi  
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1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

2. Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan 

kesempatan kerja. 

3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan 

pelayanan sosial dasar lainnya 

4. Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang 

berbasis kelestarian lingkungan 

5. Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan 

 Kelurahan Bonto Sunggu merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini 

memiliki tugas dan layanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantaeng Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kelurahan. 

 

2. Tugas dan Layanan Kelurahan Bonto Sunggu 

 Kelurahan Bonto Sunggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan 

Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini memiliki tugas 

dan layanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kelurahan. 

 

a. Tugas Kelurahan Bonto Sunggu adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

tidak diserahkan kepada kecamatan atau urusan pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan desa atau kelurahan yang belum dapat dilaksanakan oleh desa 

atau kelurahan 

2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah 

provinsi, atau pemerintah kabupaten 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah 

provinsi, atau pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

b. Layanan Kelurahan Bonto Sunggu 

 Kelurahan Bonto Sunggu memberikan berbagai layanan kepada 

masyarakat, antara lain: 

1) Pelayanan administrasi kependudukan, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan 

layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. 

2) Pelayanan perizinan, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan layanan perizinan, 

seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin lingkungan. 

3) Pelayanan Kesehatan, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan layanan 

kesehatan, seperti imunisasi, posyandu, dan pengobatan gratis. 

4) Pelayanan Pendidikan, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan layanan 

pendidikan, seperti bantuan pendidikan, beasiswa, dan kegiatan belajar 

mengajar. 

5) Pelayanan sosial, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan layanan sosial, seperti 

bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana. 
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6) Pelayanan ekonomi, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan layanan ekonomi, 

seperti bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha 

kecil menengah. 

7) Pelayanan keamanan dan ketertiban, Kelurahan Bonto Sunggu memberikan 

layanan keamanan dan ketertiban, seperti patroli keamanan, pengamanan 

acara, dan penanganan konflik sosial. 

8) Pelayanan lingkungan hidupKelurahan Bonto Sunggu memberikan layanan 

lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pencegahan 

pencemaran lingkungan. Kelurahan Bonto Sunggu terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan 

melalui berbagai kegiatan, antara lain: 

a) Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan 

b) Peningkatan sarana dan prasarana 

c) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak  

 Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Kelurahan Bonto Sunggu dapat 

memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. 
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c. Struktur Organisasi RW&RT  Kelurahan Bonto Sunggu 
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B. Fenomena Konflik Antar Masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan 

Bissappu Kabupaten Bantaeng 

 

1. Faktor Konflik Sosial Di Masyarakat 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat 

antara lain: 

a. Faktor wilayah dan penduduk 

Hasil wawancara dengan Iskandar, S.P.,M.M. sebagai lurah di Kelurahan Bonto 

Sunggu 

“Kebetulan saya baru menjadi lurah di kelurahan bonto sunggu, ini sudah 
ketiga kalinya saya menjadi lurah yang pertama lurah bonto lebang, 
kedua lurah bonto jaya, dan ketiga lurah bonto sunggu, jadi ketiga 
kelurahan itu disini tingkat kepadatannya tinggi dan. luas wilayah yang 
luas makanya tingkat konflik di masyarakat juga lumayan tinggi.” 1 

 Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Ita sebagai masyarakat di 

Kelurahan Bonto Sunggu 

“Faktor yang sering menyebabkan konflik di kelurahan bonto sunggu 
yaitu karena batas tanah, ada perbedaan pendapat mengenai batas tanah 
sama keluarganya, tanah ini sebenarnya sudah diukur oleh pak lurah. 
Tapi yang berkonflik sama-sama mengklaim bahwa tanah ini miliknya 
pribadi. Itu yang menyebabkan konflik ini terus berlanjut.”2 
 

 Wilayah dan penduduk dapat mempengaruhi terjadinya konflik sosial di 

masyarakat. Wilayah yang sempit dan padat penduduk dapat meningkatkan 

potensi konflik sosial, karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang 

terbatas, seperti lahan, air, dan udara. Selain itu , perbedaan budaya dan nilai-

                                                             
1 Iskandar, Lurah Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng  25 November 2023  
2 Ita, Masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, Bantaeng 

26 November 2023  
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nilai yang dianut oleh masing-masing penduduk juga dapat menjadi sumber 

konflik. 

 Sebagai contoh, Konflik antar warga di perumahan padat penduduk. 

Perumahan padat penduduk sering kali memiliki fasilitas umum yang terbatas, 

seperti lahan parkir, tempat pembuangan sampah, dan saluran air. Hal ini dapat 

menyebabkan persaingan antar warga untuk mendapatkan akses terhadap 

fasilitas tersebut. 

  Konflik antar warga dari suku yang berbeda. Warga dari suku yang 

berbeda sering kali memiliki budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Hal ini dapat 

menyebabkan konflik, terutama jika budaya dan nilai-nilai tersebut saling 

bertentangan. Begitupun yang terjadi di Kelurahan Bonto Sunggu permasalahan 

mengenai perbedaan kepemilikan batas tanah selalu menjadi faktor utama 

terjadinya konflik.  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa wilayah dan penduduk menjadi salah satu 

faktor penyebab terjadinya konflik sosial karena pada dasarnya wilayah adalah 

sumber daya yang terbatas. Setiap orang membutuhkan wilayah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti tempat tinggal, tempat bekerja, tempat 

parkir, tempat bermain. Terlebih lagi padatnya penduduk dapat menimbulkan 

gesekan dan terjadinya konflik sosial di kalangan masyarakat.  

b. Faktor Pendidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaril sebagai Ketua RT 2 Kelurahan 

Bonto Sunggu  

“Faktor pendidikan, kurangnya latar belakang pendidikan seseorang 
maka akan sangat mudah menyebabkan terjadinya konflik karena tidak 
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ada pemahaman yang lebih terhadap sebuah konflik.”3 
 

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Irma sebagai masyarakat 

di Kelurahan Bonto Sunggu 

“Menurut saya itu faktor pendidikan karna gampang terpengaruh oleh 
informasi yang di dengar yang belum tentu benar sehingga orang yang 
mendengar informasi yang tidak benar tersebut mendatangi orang yang 
bersangkutan dengan keadaan emosi dan tidak mencari tahu terlebih 
dahulu kebenaran dari informasi tersebut.” 4 

 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan 

masyarakat. Pendidikan dapat membentuk karakter dan perilaku seseorang, 

termasuk dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang pentingnya toleransi, saling menghormati, dan penyelesaian konflik 

secara damai. Sedangkan  masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah 

dapat menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat karena kurangnya 

pemahaman tentang pentingnya tolrenasi dan saling menghormati, masyarakat 

yang kurang berpendidikan cendurung kurang memahami pentingnya toleransi 

dan saling menghormati antar sesama. Hal ini dapat menyebabkan mereka 

mudah tersinggung dan marah jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan 

keinginan mereka.  

 Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang 

dapat membantu untuk mengurangi terjadinya konflik sosil di masyarakat. 

                                                             
3 Syaril, Ketua RT 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, Bantaeng 

25 November 2023  
4 Irma, Masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, Bantaeng 

26 November 2023  
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Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatka kualitas 

pendidikan, sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang terbuka, toleran, 

dan mampu menyelesaikan konflik sosial secara damai. 

c. Faktor Ekonomi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sangkala sebagai Ketua RW 2 

di Kelurahan Bonto Sunggu 
“Faktor ekonomi menjadi salah satu faktornya yaitu dikarenakan adanya 
perbedaan kelas sosial yang dapat mempengaruhi perlakuan seseorang 
dalam berinteraksi di masyarakat. Perbedaan pendapatan atau 
penghasilan dapat menyebabkan terjadinya perasaaan iri hati atau 
persaingan antar tetangga. Misalnya, tetangga yang memiliki pendapatan 
atau penghasilan yang lebih tinggi mungkin akan dianggapkan sombong 
atau tidak mau membantu tetangga yang lebih miskin. Hal ini dapat 
menimbulkan konflik, seperti pertengkaran atau saling curiga.”5 
 

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

konflik sosial di kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan pendapatan, gaya hidup, atau kepemilikan harta benda.  

Perbedaan gaya hidup juga dapat menjadi sumber konflik sosial di 

masyarakat. Misalnya, tetangga yang memiliki gaya hidup mewah mungkin akan 

dianggap tidak peduli dengan lingkungan atau mengganggu ketenangan 

tetangga lainnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial, seperti pertengkaran 

atau saling melaporkan kepada pihak berwenang. 

Perbedaan kepemilikan harta benda juga dapat menjadi sumber konflik 

sosial di masyarkat. Misalnya, tetangga yang memiliki kendaraan mewah 

mungkin akan dianggap mengganggu lalu lintas atau tidak mau berbagi jalan 

dengan tetangga lainnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial, seperti 

                                                             
5 H. Sangkala, Ketua RW 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, 

Bantaeng 25 November 2023  
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pertengkaran atau saling merusak kendaraan.  

Selain itu faktor ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya konflik 

sosial di masyarakat karena adanya ketimpangan sosial. Misalnya tetangga yang 

memiliki status sosial lebih tinggi mungkin akan dianggap tidak menghargai 

tetangga yang memiliki status sosial lebih rendah. Hal ini dapat menimbulkan 

konflik, seperti pelecehan atau diskriminasi.  

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syaril sebagai Ketua RT 2 di 

Kelurahan Bonto Sunggu 

“Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat 
khususnya kelurahan bonto sunggu itu rata-rata dilatar belakangi oleh 
masalah perekonomian. Menurut pandangan saya pribadi itu jika 
perekonomian seseorang tidak tercukupi dengan baik maka orang 
tersebut akan sangat sensitif dengan semua hal.”6 

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi juga merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat, oleh karena itu hal 

ini perlu diperhatikan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial di masyarakat. 

Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama untuk mengurangi 

ketimpangan ekonomi, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil 

dan sejahtera. 

d. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Iskandar, S.P.,M.M. sebagai lurah di 

Kelurahan Bonto Sunggu 
“Menurut saya itu karna faktor agama, kurangnya pemahaman agamanya 
karna orang-orang yang paham agama itu selalu menghargai orang lain 
dan menjaga silaturahminya dengan orang-orang apalagi tetangga itu 

                                                             
6 Syaril, Ketua RT 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, Bantaeng 

25 November 2023  
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sudah seperti saudara.”7 

 Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. 

Agama dapat menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup, namun juga dapat 

menjadi sumber konflik. 

Faktor agama dapat menjadi faktor terjadinya konflik sosial di 

masyarakat karena adanya perbedaan keyakinan atau pemahaman agama. 

Perbedaan ini dapat menyebabkan terjadinya perasaan tidak suka, benci, atau 

bahkan permusuhan. 

Perbedaan keyakinan atau pemahaman agama dapat terjadi dalam 

berbagai hal, seperti perbedaan aliran agama, perbedaan ritual keagamaan, atau 

perbedaan tata cara beribadah. Perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan 

konflik, seperti pertengkaran, saling menghina atau kekerasan.  

Faktor pemahaman agama yang kurang, apabila pemahaman mengenai 

agama itu kurang dalam diri kita maka akan sangat mudah menyebabkan 

terjadinya konfik. Mengapa demikian karena kita tidak paham bagaimana cara 

saling menghargai sesama umat beragama.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa agama merupakan salah satu faktor 

penting yang perlu diperhatikan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial di 

masyarakat. Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam 

meningkatkan pemahaman agama yang toleran dan damai, sehingga dapat 

menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan rukun. 

e. Faktor Karakter pribadi 

                                                             
7 Iskandar, Lurah Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng 25 November 2023  
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Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani sebagai Warga di 

Kelurahan Bonto Sunggu 

“Faktor penyebabnya itu karena karakter pribadi yang dimana dia 
menganggap rendah orang lain, bersikap egois, dan  selalu merasa bahwa 
dirinya benar sehingga terjadilah konflik. Oleh karena itu, faktor karakter 
pribadi merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk 
mengurangi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Pemerintah perlu 
bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki 
karakter yang baik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih 
harmonis dan rukun.”8 

Karakter pribadi adalah salah satu fakor yang dapat mempengaruhi 

interaksi sosial seseorang, termasuk interaksinya dengan tetangga. Karakter 

pribadi yang berbeda-beda dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan cara 

pandang antar sesama. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik sosial 

ketika di kalangan masyarakat tidak bisa saling memahami dan menghargai 

perbedaan tersebut. 

Karakter pribadi yang egois, pemarah, dan suka mencampuri urusan 

orang lain dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial di masyarakat. 

Orang yang egois cenderung hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan 

tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitarnya. Orang yang pemarah 

cenderung mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang yang 

suka mencampuri urusan orang lain cenderung merasa tahu segalanya dan ingin 

mengatur hidup orang lain.  

Sebaliknya, karakter pribadi yang sopan, santun, suka tolong-menolong 

dapat membantu mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Orang yang 

sopan dan santun cenderung menghargai perbedaan dan tidak mudah 

tersinggung. Orang yang suka tolong-menolong cenderung mau berbagi dan 

                                                             
8 Ani, Masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng 26 November 2023  
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membantu orang lain.  

2. Dampak konflik sosial di masyarakat: 

a. Hilangnya kerukunan dan rasa saling menghormati antar tetangga 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sangkala sebagai Ketua RW 2 

di Kelurahan Bonto Sunggu 
“Apabila terjadi konflik sosial dalam sebuah lingkungan masyarakat 
terutama keluarga, hal yang paling sering ditimbulkan yaitu sering terjadi 
perang Dingin antar yang bermasalah. Bisa saja juga menimbulkan kerugian 
antar kedua belah pihak yang bermasalah, tidak ada rasa saling 
menghormati antar sesama lagi karena sudah terjadi konflik”9 

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan syaril sebagai Ketua RT 2 

di Kelurahan Bonto Sunggu 
“Dampaknya itu kehidupan antar masyarakat khususnya yang berkonflik itu 
hidup tidak rukun dan damai antar bertetangga.” 

Konflik sosial antar masyarakat dapat menyebabkan hilangnya rasa 

saling menghormati antar masyarakat. Hal ini terjadi karena konflik sosial dapat 

menimbulkan berbagai emosi negatif, seperti kemarahan, kebencian, dan 

dendam. Emosi-emosi negatif tersebut dapat membuat orang menjadi tidak bisa 

mengendalikan diri dan tidak menghormati orang lain, termasuk tetangganya. 

Kerukunan dan perdamaian adalah kunci penting untuk menciptakan 

masyarakat yang harmonis. Kerukunan dan perdamaian antar masyarakat dapat 

di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti sikap saling menghormati, tolong-

menolong, dan saling membantu. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena hilangnya kerukunan 

dan perdamaian di masyarakat mulai menjadi perhatian serius. Hal ini dapat 

                                                             
9 H. Sangkala, Ketua RW 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, 

Bantaeng 25 November 2023  
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dilihat dari meningkatnya jumlah konflik sosial di masyarakat yang disebabkan 

oleh berbagai faktor, seperti perbedaan karakter pribadi.  

Konflik sosial di masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak 

negatif, seperti gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan bahkan 

kekerasan. Dampak negatif tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi 

tidak harmonis dan tidak sejahtera.  

 

b. Putusnya silaturahmi  

Berdaasarkan hasil wawancara dengan Ibu Saha Masyarakat Kelurahan 

Bonto Sunggu 

“Terputusnya silaturahmi, yang dimana sebelumnya selalu mengadakan 
acara makan-makan dan perkumpulan namun sekarang sudah tidak 
pernah lagi”10 
 
Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Ibu Irma Masyarakat 

Kelurahan Bonto Sunggu 

“Dampaknya itu silaturahmi terputus, karena sebelum berkonflik mereka 
saling sapa kadang juga saling bercanda didepan rumah namun sekarang 
sudah tidak lagi, dan jika saling bertemu mereka sudah tidak saling 
menyapa lagi.” 

 Silaturahmi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan sosial 

masyarakat indonesia termasuk di Kelurahan Bonto Sunggu. Silaturahmi dapat 

diartikan sebagai hubungan baik yang dijalin antara sesama manusia, baik itu 

keluarga, teman, maupun tetangga. Silaturahmi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti saling menyapa, berkunjung, atau saling membantu. 

                                                             
10 Saha, Masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, 

Bantaeng 26 November 2023  
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Konflik sosial adalah suatu interaksi yang ditandai oleh adanya 

ketidaksesuaian antara dua atau lebih pihak yang saling bertentangan. Konflik 

sosial dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan masyarakat 

sekitar Kelurahan Bonto Sunggu. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat 

menimbulkan dampak yang negatif, salah satunya adalah putusnya silaturahmi.  

Putusnya sillaturahmi akibat konflik sosial di masyarakat dapat 

berdampak buruk bagi lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan sosial yang 

harmonis akan menjadi tidak harmonis akibat adanya konflik sosial. Selain itu, 

putusnya silaturahmi juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya, 

seperti pertikaian, perkelahian, dan bahkan kekerasan.  

 

3. Penyelesaian Konflik Sosial antar Masyarakat 

 Penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu 

dapat dilakukan dengan perspektif siyasah syar’iyyah. Siyasah syar’iyyah adalah 

ilmu yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang 

berlandaskan syariat islam. Dalam menyelesaikan konflik sosial, siyasah 

syar’iyyah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, 

musyawarah dan kesejahteraan.  

 Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial 

antar masyarakat di antaranya:  

a. Mediasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyuti sebagai Babinkantibmas 

Polsek Bisappu Kelurahan Bonto Sunggu 
“Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwasanya polisi itu 
merupakan penegak hukum padahal kalau fungsi babinkamtibmas yang 
di utamakan yaitu penyelesaian diluar jalur hukum yaitu mediasi kita di 
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tugaskan penyelesaian masalah diluar jalur hukum”11 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaril sebagai Ketua RT 2 

Kelurahan Bonto Sunggu  
“Untuk resolusi yang kita lakukan itu hanya melakukan mediasi antar 
kedua belah pihak yang bermasalah untuk mencari penyelesaian dari 
konflik yang sedang terjadi. Agar masalahnya bisa terselesaikan secara 
baik dan damai tanpa melalui proses hukum apapun.”12 

 Pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyelesaikan 

konflik dan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk menyelesaikan konflik dan 

perselisihan adalah melalui mediasi.  

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang mediasi, 

pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu 

oleh mediator”. Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari “berbagai 

kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian 

mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: “Mediator adalah pihak yang 

bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membatu para pihak dalam 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan 

mengambil keputusan sendiri atas dasar perundingan menggunakan pihak 

lawannya.13  

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dan perselisihan melalui 

perundingan yang melibatkan para pihak yang berselisih dengan bantuan 

                                                             
11 Suyuti, Babinkantimbas Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng 25 November 

2023  
12 Syaril, Ketua RT 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, 

Bantaeng 25 November 2023  
13 Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil dan A. Intan Cahyan, “Peran Hakim Mediator Dalam 

Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1b”, Qadauna  3 No. 3 (2022): h.569 
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mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah 

satu pihak yang berselisih. Dalam hal ini mediator perlu dilibatkan dalam 

penyelesaian konflik ini agar konflik yang terjadi dapat cepat terselesaikan. 

Mediator juga berperan penting dalam sebuah konflik agar dapat melerai jika 

terjadi keributan diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih dan 

mediator juga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berselisih. 

Oleh karena itu, diperlukan mediator yang benar-benar dapat berlaku adil dan 

dapat bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Dalam hal ini Pemerintah Kelurahan dapat berperan sebagai mediator 

dalam penyelesaian konflik dan perselisihan di masyarakat. Dengan berperan 

sebagai mediator dalam penyelesaian sebuah konflik dan perselisihan 

Pemerintah Kelurahan juga dapat bertemu dan bercengkrama dengan warga di 

kelurahan tersebut sehingga terjalin kedekatan dan hubungan emosional antara 

pemerintah kelurahan dan warga kelurahan tersebut. Peran pemerintah 

kelurahan sebagai mediator juga dapat dilakukan dengan cara: 

1) Melakukan pendekatan kepada para pihak yang berselisih 

Pemerintah kelurahan perlu melakukan pendekatan kepada para pihak 

yang berselisih untuk membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik 

antara pemerintah kelurahan dengan para pihak yang berselisih akan 

memudahkan proses mediasi. Dengan melakukan pendekatan tersebut, maka 

pemerintah kelurahan dapat dengan mudah mencari solusi agar perselisihan 

yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat dan baik sehingga tidak ada lagi 

terjadi yang Namanya konflik diantara warga atau masyarakat tersebut. 

2) Membantu para pihak yang berselisih untuk memahami permasalahan 
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Pemerintah kelurahan perlu membantu para pihak yang berselisih untuk 

memahami permasalahan yang terjadi, karena tidak menutup kemungkinan 

diantara pihak tersebut ada yang tidak memahami permasalahan yang terjadi 

sehingga dapat mengakibatkan konflik atau perselisihan yang semakin besar. 

Sehingga Pemerintah Kelurahan perlu memberikan pemahaman dan menjelaskan 

dengan baik permasalahan yang terjadi. Pemahaman yang baik terhadap 

permasalahan juga akan memudahkan para pihak untuk mencari solusi yang 

tepat. 

3) Menciptakan suasana yang kondusif untuk mediasi 

Pemerintah kelurahan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk 

mediasi, karena dengan suasana yang kondusif maka akan memudahkan para 

pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi yang tepat. Dengan suasana yang 

kondusif maka pihak tersebut dapat lebih fokus dan rileks dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka tanpa diganggu yang dapat mengakibatkan munculnya 

konflik lainnya dan bahkan dapat tercipta suasana yang tidak kondusif. 

4) Membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan 

Pemerintah kelurahan perlu membantu para pihak untuk mencapai 

kesepakatan. Jika pemerintah kelurahan tidak ikut serta dalam membantu pihak 

tersebut dalam mencapai kesepakatan tersebut maka akan terjadi perbedaan dan 

penolakan kesepakatan sehingga dapat menimbulkan konflik atau perselisihan 

yang baru lagi. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi juga akan lebih diterima 

oleh para pihak karena kesepakatan tersebut merupakan hasil kesepakatan 

Bersama dan diterima oleh masing-masing pihak. 
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Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dapat memberikan 

beberapa manfaat, antara lain: 

a) Menyelesaikan konflik dan perselisihan secara damai, Mediasi merupakan upaya 

penyelesaian konflik dan perselisihan secara damai. Dengan mediasi, masyarakat 

dapat menghindari terjadinya konflik yang lebih besar yang dapat merugikannya 

dan lingkungan sekitar mereka. 

b) Menjaga hubungan baik antar warga. Mediasi dapat membantu menjaga 

hubungan baik antar warga dengan melakukan pendekatan terhadap warga 

sehingga dapat menimbulkan dan terjalinnya silaturahmi dengan warga serta 

dapat mempererat hubungan dengan warga setempat. Dengan mediasi, 

pemerintah kelurahan dapat membantu para pihak yang berselisih untuk saling 

memahami dan memaafkan sehingga tercipta dan terjalinnya silaturahmi kembali 

di antara pihak yang berselisih tersebut. 

c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mediasi dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya 

bantuan dari mediasi masyarakat dapat menyelesaikan konflik dan perselisihan 

secara mandiri sehingga silaturahmi antar warga dapat terjalin kembali. 

Hilangnya permasalahan konflik dan perselisihan di lingkungan masyarakat ini 

dapat membuat masyarakat setempat hidup dengan rukun sehingga dapat 

menimbulkan partisipasi terhadap masyarakat dalam pembangunan di 

lingkungan tersebut dengan tanpa adanya warga atau masyarakat yang saling 

berselisih lagi. 

Pemerintah kelurahan juga perlu untuk terus meningkatkan 

kemampuannya dalam melakukan mediasi dengan cara Pemerintah kelurahan 
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dapat melakukan pelatihan dan pendampingan untuk para perangkat kelurahan 

yang terlibat dalam kegiatan mediasi. Kegiatan tersebut bertujuan agar pada saat 

menangani perselisihan atau konflik pemerintah kelurahan dan perangkat 

kelurahan yang terlibat dapat memberikan pelayanan mediasi dengan baik dan 

adil. 

b. Menjalin Kerja Sama Dengan Organisasi Keagamaan 

 Hasil wawancara dengan Iskandar, S.P.,M.M. sebagai lurah di Kelurahan 

Bonto Sunggu: 
“Kalau sekarang langkah-langkah kita itu, kita sudah melakukan kerja 
sama dengan organisasi wahdah islamiah jadi wahdah islamiah 
dikelurahan bonto sunggu ada beberapa kelompok yang buta aksara baca 
al quran, ada juga namanya kelompok dirosa jadi disamping mereka 
kumpul di selingi juga dengan ceramah-ceramah terkait dengan masalah 
kemasyarakatan yang ada di kelurahan bonto sunggu” 14 

 Organisasi keagamaan adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan yang 

dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi dan agama. Tujuan 

dibentuknya organisasi keagamaan ini yaitu untuk mengembangkan dan 

membina kehidupan beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan 

keagamaan umat yang bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Organisasi Wahdah Islamiah merupakan salah satu organisasi 

kemasyarakatan Islam yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Wahdah 

Islamiah memiliki jaringan yang luas di berbagai daerah di Indonesia, sehingga 

memiliki potensi yang besar dalam menyelesaikan konflik sosial. 

Pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan Wahdah Islamiah dalam 

menyelesaikan konflik sosial. Kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang 

                                                             
14 Iskandar, Lurah Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng 25 November 2023  
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besar bagi pemerintah dan masyarakat, antara lain: 

1) Meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik 

Kerja sama dengan Wahdah Islamiah dapat meningkatkan efektivitas 

penyelesaian konflik karena Wahdah Islamiah memiliki jaringan yang luas di 

masyarakat dan memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan mediasi. 

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat 

Kerja sama dengan Wahdah Islamiah dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam menyelesaikan konflik karena Wahdah Islamiah memiliki akar 

yang kuat di masyarakat. 

3) Menciptakan kerukunan dan toleransi 

Kerja sama dengan Wahdah Islamiah dapat menciptakan kerukunan dan 

toleransi di masyarakat karena Wahdah Islamiah memiliki komitmen untuk 

menjaga kerukunan dan toleransi. 

Beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara pemerintah 

dengan Wahdah Islamiah dalam menyelesaikan konflik sosial antara lain. 

a) Pemetaan konflik 

Pemetaan konflik merupakan langkah awal yang penting dalam 

menyelesaikan konflik sosial. Wahdah Islamiah dapat membantu pemerintah 

dalam melakukan pemetaan konflik dengan memanfaatkan jaringannya di 

masyarakat. 

b) Mediasi 

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik sosial yang 

efektif. Wahdah Islamiah memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan 
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mediasi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik 

sosial secara damai. 

c) Pencegahan konflik 

Pencegahan konflik merupakan upaya yang lebih baik daripada 

penyelesaian konflik. Wahdah Islamiah dapat membantu pemerintah dalam 

melakukan pencegahan konflik dengan memberikan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. 

Pemerintah telah melakukan beberapa kerja sama dengan Wahdah 

Islamiah dalam menyelesaikan konflik sosial. Salah satu contohnya adalah kerja 

sama antara Kementerian Agama dengan Wahdah Islamiah dalam program 

Moderasi Beragama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 

Kerja sama antara pemerintah dengan Wahdah Islamiah perlu terus 

ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah 

dan Masyarakat 

c. Sosialisasi dan Dialog Terbuka 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sangkala sebagai Ketua RW 2 di 

Kelurahan Bonto Sunggu: 
“Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya konflik 
sosial dilingkungan masyarakat yaitu selalu mensosialisasikan untuk 
hidup rukun dan damai antar bertetangga, selalu menghargai pendapat 
satu sama lain agar tidak menimbulkan konflik. Dan yang paling penting 
jika terjadi konflik diusahakan selalu diselesaikan dengan aman dan damai 
tanpa merugikan satu sama lain. Untuk dialog terbuka itu kita selalu 
melihat dari bentuk permasalahannya terlebih dahulu. Apabila masalah 
tidak bisa diselesaikan dengan baik di lingkungan perumahan atau 
pemukiman, maka kedua belah pihak akan diarahkan untuk membawa 
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masalahnya ke kantor kelurahan untuk melakukan musyawarah dengan 
beberapa pihak pemerintahan yang terkait.” 15 

 Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Syaril sebagai Ketua RT 

2 Kelurahan Bonto Sunggu  
“Mensosialisasikan ke masyarakat, bahwasanya ketika ada masalah 
melaporlah terlebih dahulu ke RT, dan baru saja  saya sosialisasikan 
bahwa setiap ada masalah harus diketahui oleh RT dahulu sebelum ke 
kelurahan kita tidak akan diterima di kelurahan jika tidak di ketahui oleh 
RT dahulu, lurah sebelumnya itu tidak mengambil tindakan terkait konflik 
sosial sedangkan lurah yang baru ini agak tegas”16 

Pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyelesaikan 

konflik sosial di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah kelurahan adalah melalui sosialisasi. 

Sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan informasi dan 

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. 

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti: 

1. Penyuluhan 

Hasil wawancara dengan Iskandar, S.P.,M.M. sebagai lurah di Kelurahan 

Bonto Sunggu: 
“Biasanya itu setiap hari jumat kami tiga pilar yaitu lurah, binmas dan 
babinsa biasa keliling menyampaikan dan melakukan penyuluhan di 
masjid terkait masalah keamanan dan ketertiban, selanjutnya kami juga 
biasanya setiap hari keluar untuk tujuan ke masyarakat terkait masalah-
masalah bagaimana caranya saling menghargai dan melakukan 
penyuluhan agar mereka tidak gampang saling konflik”17 

Penyuluhan merupakan salah satu media sosialisasi yang efektif untuk 

menyampaikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Penyuluhan 

                                                             
15 H. Sangkala, Ketua RW 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, 

Bantaeng 25 November 2023  
16 Syaril, Ketua RT 2 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Wawancara, 

Bantaeng 25 November 2023  
17 Iskandar, Lurah Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng  25 November 2023 
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dapat dilakukan oleh pemerintah kelurahan, organisasi masyarakat, atau tokoh 

masyarakat. 

Pemerintah kelurahan dapat melakukan penyuluhan tentang toleransi dan 

kerukunan kepada masyarakat melalui berbagai metode, seperti: 

a) Ceramah 

b) Diskusi 

c) Seminar 

d) Workshop 

2. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 

Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga dapat menjadi media sosialisasi 

yang efektif untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada 

masyarakat. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai 

media sosialisasi antara lain: 

a) Lomba 

b) Festival 

c) Perayaan hari besar 

Dialog terbuka merupakan upaya untuk menciptakan ruang bagi para 

pihak yang berselisih untuk saling berdialog dan mencari solusi bersama. Dialog 

terbuka harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, 

kesetaraan, dan saling menghormati. 

Pemerintah kelurahan dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, 

tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memfasilitasi dialog terbuka. Dialog 

terbuka dapat dilakukan secara langsung atau melalui media daring. 
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Keberhasilan Dialog Terbuka, Keberhasilan dialog terbuka dalam 

menyelesaikan konflik sosial dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 

a) Para pihak yang berselisih dapat saling memahami posisi masing-masing 

b) Para pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan yang saling 

menguntungkan Konflik sosial dapat diselesaikan secara damai. 

 

d. Peningkatan Deteksi Dini Terjadinya Konflik Sosial,  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyuti sebagai Babinkantibmas 

Polsek Bisappu Kelurahan Bonto Sunggu 
“Deteksi dini maksudnya yaitu karna tidak ada orang yang hebat dan 
berani jika masalahnya sudah mencuat di permukaan sehingga susah 
untuk kami tangani, jadi hal yang pertama kami lakukan yaitu melakukan 
pencegahan sedini mungkin masalah tersebut sebelum naik ke permukaan 
sehingga kami dapat mengetahui dan bisa cegah masalah tersebut”18 

Pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya 

konflik sosial di wilayahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah kelurahan adalah melalui peningkatan deteksi dini terjadinya konflik. 

Deteksi dini merupakan upaya untuk mendeteksi tanda-tanda awal 

terjadinya konflik. Deteksi dini dapat dilakukan dengan cara: 

a) Melakukan pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat 

b) Memantau perkembangan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik 

c) Membangun jaringan informasi dengan berbagai pihak terkait 

Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah kelurahan juga dapat melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini terjadinya konflik. 

                                                             
18 Suyuti, Babinkantimbas Kelurahan Bonto Sunggu, Wawancara, Bantaeng 25 November 

2023  
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Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan, diskusi, 

atau media massa. 

Peningkatan deteksi dini merupakan upaya yang penting untuk dilakukan 

oleh pemerintah kelurahan dalam mencegah terjadinya konflik sosial di 

wilayahnya. Dengan peningkatan deteksi dini, pemerintah kelurahan dapat lebih 

cepat mendeteksi tanda-tanda awal terjadinya konflik dan mengambil langkah-

langkah pencegahan yang tepat. 

 

C. Konflik Sosial Antar Masyarakat Di Kelurahan Bonto Sunggu Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah 

Prinsip utama dalam siyasah syar’iyyah adalah menciptakan keadilan 

sosial di dalam masyarakat. Ini berarti pemerataan kesempatan, hak, dan sumber 

daya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau terpinggirkan secara 

ekonomi, sosial, atau politik. Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi, konflik 

yang muncul akibat perbedaan pendapatan dan kepemilikan harta bisa 

diminimalkan. Ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. An-Nisa/ 4: 58 
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Terjemahnya: 

                                                             
19 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 

Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat." 

a. Pendidikan dan Penyuluhan Agama: Siyasah syar’iyyah menekankan pentingnya 

pendidikan agama yang mendalam dan benar. Hal ini mencakup pemahaman 

yang baik tentang ajaran agama, toleransi antar umat beragama, serta 

menghargai perbedaan keyakinan. Dengan meningkatkan pendidikan dan 

pemahaman agama yang benar, konflik yang timbul akibat kurangnya 

pengetahuan agama dapat dikurangi. Ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. Al-

Mujadilah/ 58:11 
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Terjemahnya: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah 
kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu 
kerjakan."  

b. Penegakan Hukum yang Adil: Siyasah syar’iyyah menekankan pentingnya 

penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ini termasuk dalam menyelesaikan 

konflik-konflik yang muncul di masyarakat. Penegakan hukum yang adil dapat 

                                                             
20 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 

Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, 

diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku Ini sesuai 

dengan Al-Qur'an QS. An-Nisa/ 4: 135 

مْ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ۤى
لٰ
َ
وْ ع

َ
ِ وَل

ه
ءَ لِلّٰ

ٓ
ا
َ
هَد

ُ
قِسْطِ ش

ْ
نَ بِا ل ا مِي ْ وَّ

َ
وْا ق

ُ
وْن
ُ
وْا ك

ُ
مَن
ۤ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ـا
ٰۤ
يْنِ وَا يٰ

َ
وَا لِد

ْ
وِ ال

َ
ا

نَ  رَبِي ْ
ْ
 ق
َ ْ
  لْ

 
 بِهِمَا ۙ

ۤ
وْلٰ

َ
ُ ا
ه

ا للّٰ
َ
ا ف ً ْ قِي 

َ
وْ ف

َ
ا ا نِيًّ

َ
نْ غ

ُ
ك  يَّ

ْ
  اِن

 
وْا ۙ

ُ
عْدِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَوٰٰۤى ا

ْ
بِعُوا ال

َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
  ف

 
وَاِ  ۙ

ا ً ْ بِي 
َ
 خ

َ
وْن

ُ
عْمَل

َ
 بِمَا ت

َ
ا ن

َ
َ ك

ه
 اللّٰ

َّ
اِ ن

َ
وْا ف

ُ
عْرِض

ُ
وْ ت
َ
ا ا
ٰۤ و 
ْ
ل
َ
 ت
ْ
 ن

Terjemahnya: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala 
apa yang kamu kerjakan.”  

c. Kesatuan dan Persatuan: Siyasah syar’iyyah mendorong terciptanya kesatuan dan 

persatuan di antara anggota masyarakat. Ini berarti menghargai perbedaan antar 

individu dan kelompok, serta menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan prinsip-

prinsip solidaritas dan kerjasama. Dengan mempromosikan kesatuan dan 

persatuan, konflik sosial yang timbul akibat perbedaan suku, budaya, atau 

ekonomi dapat diminimalkan. 

d. Pemimpin yang Adil dan Berkarakter: Siyasah syar’iyyah menekankan pentingnya 

memiliki pemimpin yang adil, berkarakter, dan bertanggung jawab. Pemimpin 

yang adil akan mampu menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan berdasarkan 

prinsip-prinsip keadilan. Mereka juga akan menjadi contoh bagi masyarakat 
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dalam menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Ini sesuai dengan 

Al-Qur'an QS. Al-Hajj/ 22:41 

 
َ
مَعْرُوْفِ وَن
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َ
ق
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َ ْ
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هُمْ فن
ّٰ
ن
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ْ
ذِيْنَ اِن

َّ
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َ
هَوْا ا

 مُوْرِ 21
ُ ْ
 الْ

ُ
ا قِبَة

َ
ِ ع

ه
  وَلِلّٰ

 
رِ  ۙ

َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
 ع

Terjemahnya: 

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang 
makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 
segala urusan." 

2. Dampak Konflik Sosial Antar Masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu 

Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, atau tata kelola berdasarkan prinsip-

prinsip syariah Islam, masalah kerukunan sosial dan silaturahmi memiliki 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan: 

a. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Prinsip utama dalam Siyasah Syar'iyyah 

adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh anggota 

masyarakat. Dalam konteks konflik sosial dan putusnya silaturahmi, upaya-upaya 

untuk memperbaiki hubungan antar tetangga harus didasarkan pada prinsip 

keadilan, di mana semua pihak diperlakukan dengan adil dan merasa 

diperhatikan. 

b. Ma'ruf Nahi Munkar (Mendorong yang Baik, Mencegah yang Buruk): Prinsip ini 

menekankan pentingnya untuk mendorong kebaikan dan mencegah 
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kemungkaran dalam masyarakat. Dalam konteks konflik sosial, upaya untuk 

memperbaiki kerukunan dan mengembalikan silaturahmi dapat dijalankan 

dengan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya hubungan 

harmonis antar tetangga, serta mendorong sikap saling menghormati dan tolong-

menolong. Ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. Ali 'Imran/ 3:104 

رِ 
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نِ ال

َ
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ر
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ُ
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ۙ  

ُ
وَا

22 
َ
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ْ
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ْ
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ُ
 ه

َ
ئِك

ٓۤ
 ول

Terjemahnya: 

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." 

c. Penghargaan terhadap Hak-hak Tetangga: Islam menekankan pentingnya 

menghormati hak-hak tetangga, baik itu hak atas keamanan, hak atas ketenangan, 

maupun hak atas perlindungan dari segala bentuk kerugian. Dalam 

menyelesaikan konflik sosial dan memperbaiki silaturahmi yang terputus, 

penting untuk memperhatikan dan menghormati hak-hak tetangga tersebut. 

d. Hikmah dan Bijaksana dalam Penyelesaian Konflik: Islam mengajarkan untuk 

menggunakan hikmah dan kecerdasan dalam menyelesaikan konflik. 

Penyelesaian konflik yang dilandaskan pada nilai-nilai keislaman akan 

menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat. Ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. An-Nahl/ 16:125 
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حْسَنُ 
َ
َ ا ْ هِي ي ِ
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Terjemahnya: 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk." 

e. Membangun Solidaritas dan Persatuan: Prinsip solidaritas dan persatuan dalam 

Islam mendorong untuk membangun ikatan yang kuat di antara anggota 

masyarakat. Dalam konteks konflik sosial, upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerukunan dan mengembalikan silaturahmi harus dilakukan dengan semangat 

untuk memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan di antara tetangga. Dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyyah ini, diharapkan masyarakat 

dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara yang baik dan islami, serta 

membangun kembali hubungan silaturahmi yang harmonis dan saling 

menghormati di antara tetangga. Ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. Al-

Hujurat/49:10 
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Terjemahnya: 
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"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."  

3. Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat di Kelurahan Bonto 

Sunggu Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Jika dilihat dari pespektif Siyasah Syar'iyyah, Konflik sosial di tingkat 

kelurahan bisa menganggu ketenangan dan kerukunan hidup masyarakat. 

Siyasah Syar'iyyah, sebagai panduan Islam dalam bermasyarakat, menawarkan 

solusi damai melalui musyawarah, perdamaian, keadilan, dan persamaan. 

Musyawarah menjadi langkah awal yang dianjurkan. Tokoh masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, atau kelurahan dapat memfasilitasi diskusi antara 

pihak yang berkonflik. Semua pihak didorong untuk menyampaikan aspirasi dan 

perspektif mereka. Ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. Asy-Syura/26:38  
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َ وَٱل
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ْ
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َ
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ُ
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Terjemahnya:  

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” 

Ayat ini menganjurkan musyawarah dalam urusan bersama. Musyawarah 

yang efektif mengedepankan semangat gotong royong untuk mencapai solusi 

terbaik bagi masyarakat kelurahan. Namun, tujuan akhir Siyasah Syar'iyyah 
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bukanlah perdebatan, melainkan perdamaian (islah). Dalam musyawarah, 

diupayakan rekonsiliasi, saling memaafkan, dan mencari titik temu kepentingan. 

Dengan mengedepankan perdamaian, tercipta suasana harmonis dan kondusif 

bagi seluruh warga kelurahan. Siyasah Syar'iyyah menekankan pentingnya 

keadilan (adl). Solusi yang dihasilkan dari musyawarah harus adil dan diterima 

oleh semua pihak yang berkonflik. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Maidah/ 5:8 
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َ
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ُ
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َ
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Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Mediasi yang dipimpin oleh pihak yang netral dan bijaksana akan 

membantu tercapainya keadilan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dan semua pihak merasa hak-haknya dihargai. Siyasah Syar'iyyah 

menjunjung tinggi prinsip persamaan (musawah). Musyawarah harus dijalankan 

dengan semangat kesetaraan dan menghargai pendapat semua yang terlibat. Hal 

ini akan meminimalisir potensi konflik sosial di masa depan dan menciptakan 

rasa saling menghormati antar warga. Dengan penerapan gabungan prinsip-

prinsip ini, Siyasah Syar'iyyah berupaya mewujudkan resolusi konflik yang damai, 

adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh warga kelurahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konflik sosial di Kelurahan Bonto Sunggu disebabkan oleh faktor kompleks: 

wilayah sempit dan padat penduduk, pendidikan rendah, disparitas ekonomi, 

perbedaan agama, dan karakter pribadi yang beragam. Dampaknya termasuk 

hilangnya rasa saling menghormati, terganggunya kerukunan, dan putusnya 

silaturahmi, yang mengikis kekuatan komunitas dan memperdalam 

kesenjangan sosial. 

2. Penyelesaian konflik sosial di Kelurahan Bonto Sunggu dapat dilakukan 

dengan beberapa cara: meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, melalui 

mediasi oleh mediator netral, menjalin kerjasama dengan organisasi 

keagamaan, melakukan sosialisasi dan dialog terbuka, serta meningkatkan 

deteksi dini oleh pemerintah kelurahan. Dari perspektif Siyasah Syar'iyyah, 

sudah sesuai dengan pendekatan damai melalui musyawarah, perdamaian, 

keadilan, dan persamaan dianjurkan untuk menyelesaikan konflik sosial. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan dan program yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik 

sosial di Kelurahan Konto Sunggu. Ini mencakup peningkatan anggaran untuk 

program-program yang mempromosikan toleransi dan kerukunan, fasilitasi 

dialog antar kelompok masyarakat, dan pembentukan satuan tugas khusus. 

Pemahaman yang lebih baik tentang akar penyebab konflik sosial dapat 

membantu pemerintah mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk 

menanganinya di masa depan. 
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