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KATA PENGANTAR 

ِالرَّحِيْمِِِرَّحْْنِِالِاللِِِبِسْمِِ
هَاِه وَِِوجِْهَةِ ِوَلِك لِ ِإؿاقَِالِِْللِِِدِ مِْاَلَِْ  ِـوَالسَِِّوَالصَّلََةِ ِالْْيَػْراَتِفاَسْتَبِق وْاِم وَل يػْ ِلََ

ِوَعَلَيِالْبَاهِراَتِِِالْم عْجِزاَتِِِبِِِالْم ؤَيَّدِ ِمُ َمَّدِِِناَسَي دِِِوَلْم رْسَلِيَِِْالْْنَبِْيَاءِِِأَشْرَؼِِِعَلَي
 ِامّابعد...ِالنػَّيػ راَتِ.ِالنُّج وْ ِـِوَأَصْحَابهِِِِآلهِِِ

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah swt, karena atas izin 

dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ‚Strategi Dakwah 

Jamaah Tablig dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara‛. Semoga kehadiran hasil jerih payah tesis ini bermanfaat secara ilmiah 

dan praktis untuk semua pihak khususnya umat Islam. Shalawat serta salam penulis 

persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw segenap keluarga beliau, sahabat, 

para tabi’in sampai kepada setiap yang mengikuti petunjuk dan wasiat serta pusaka 

yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh beliau yaitu al-Quran dan Hadis. 

Penyelesaian tesis ini berkat do’a restu kedua orang tua serta para kaka 

penulis, secara khusus dari relung hati yang paling dalam penulis haturkan terima 

kasih, penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ayahanda tercinta 

Mursaha Subu, dan kepada ibunda tercinta Becce Dg. Palallo (Almh), yang penuh 

kasih dan sayang dalam membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi 

anak-anaknya, demikian pula kepada para kakak penulis; Syahidin Subu, Rinco Subu 

(Alm), Mardia Subu, S.Pd.I., Afdal Subu, S.Sos., Selmin Subu, S.Sos. dengan sabar 

dan tabah dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis baik secara materi 

dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah swt. membalas atas jasa 

dan pengorbanan meraka. 
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5. Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag. dan Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag., yang 

telah bersedia menjadi penguji sekaligus mengarahkan penulis dalam 

perbaikan kelengkapan tesis ini. 
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6. Segenap dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang maha guru dan 
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di dunia dan akhirat. 
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stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kesempatan serta 
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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 ب 

 
ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 
Ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 
s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 
jim J 

 

Je 

 ح 

 
h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 
kha 

 

Kh 

 

Ka dan ha 

 د 
 

dal 

 

D 

 

De 

 ذ 
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 
 

zai 

 

Z 

 

Zet 

 س 

 
sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 
syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 
s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 
d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 
t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 
z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 
‘ain 

 

‘ 

 

Apostrof terbalik 

 غ 

 
gain 

 

G 

 

Ge 

 ؼ 

 
Fa 

 

F 

 

Ef 

 ؽ 

 
qaf 

 

Q 

 

Oi 

 ؾ 

 
kaf 

 

K 

 

Ka 

 ؿ 

 
lam 

 

L 

 

El 

 ـ 
 

mim 

 

M 

 

Em 

 ف 

 
nun 

 

N 

 

En 

 و 
 

wau 

 

W 

 

We 

 هػ 

 
ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى 

 
Ya 

 

Y 

 

Ye 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagaiberikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a اَِ

 Kasrah  i i ا ِ

 Dammah  u u ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya>’ ai a dan i ػىَِْ

 Kasrah dan wau au a dan u ػوَِْ

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفَِ 

 haula : هَػوِْؿَِ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf  dan 

Tanda 

Nama 

ِى ِاِ|ِ...َِ َِ... Fathah dan alif atau ya>’ a> a dan garis diatas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis diatas ى

 Dammah dan wau  u> u dan garis diatas ػ ػػو
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Contoh: 

  ma>ta : مَاتَِ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَِ

 yamu>tu : يػَمػ وْتِ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhird engan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَْطْفَاؿِِِوْضَػةِ رَِ  : raud}ah al-at}fa>l 

الَػْفػاَضِػػلَةِ ِالَػْمَػدِيػْنػَةِ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah :  الَػْحِػكْػمَػػةِ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ِـ ِِ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبػّػَناَِ

 <najjaina : نػَجّػيَْػػناَِ

 al-h}aqq : الَػػْحَػقُِّ

 nu‚ima : نػ عّػػِمَِ

 aduwwun‘ : عَػد وِ 

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

( ىِ   :maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. Contoh ,(ــــ ـ

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَػلػِىِ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِىُِّ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِ  alif)اؿ

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّػمْػسِ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلػػْزلَػػَةِ 

 al-falsafah : الَػػْفَػلْسَػفَةِ 

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلََدِ 

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’muru>na : تػأَْم ػر وْفَِ

 ‘al-nau : الَػػنَّػوعِْ 

 syai’un : شَػيْءِ 

 umirtu : أ مِػرْتِ 

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 di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الل) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

ػنْ ِاللِِدِي   : di>nulla>h 

   billa>h :   باِللِِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h : ه ػمِْفِِْرَحػػػْمَةِِاللِِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 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 capital 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 ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitin wud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

disebutkan sebagainama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = sebelum Masehi 

i. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = wafat 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 

Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulis menjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d 
Abu>) 
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ABSTRAK 
 

Nama  : Abdin Subu 
Nim  : 80100214016 
Judul  : Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Mengatasi Konflik Sosial di 
  Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 
 

Penelitian ini bertujuan mengungkap berbagai faktor penyebab terjadinya 

konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara serta menggali secara 

mendalam dan komprehensif tentang strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi 

konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fild researcs) dengan 

menggunakan pendekatan multidisipliner, diantaranya pendekatan sosiologis, 

fenomenologik dan studi kasus. Selain itu pengumpulan data kepustakaan (library 

research) dengan menggunakan berbagai referensi yang terkait dengan konflik sosial 

strategi dakwah dan Jamaah Tablig. Sedangkan data lapangan diperoleh dari beberapa 

pihak, diantaranya pemerintah kecamatan dan desa-desa yang terlibat konflik, pihak 

kepolisian, para penggiat dakwah Jamaah Tablig, tokoh agama serta tokoh 

masyarakat dan pihak-pihak yang berkompeten meberikan informasi. Pengumpulan  

data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 

data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya konflik 

sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, secara garis besar terdapat 

dua faktor. Pertama, faktor sosiokultural, yakni subkultur menyimpang pada 

kelompok pemuda yang sering mengonsumsi minuman keras dan dendam dari 

konflik lama yang belum terselesaikan. Kedua, faktor struktural, yakni kondisi sosial 

politik dan masa transisi pemerintah. 2) Strategi dakwah Jamaah Tablig dalam 

mengatasi konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dilakukan 

dengan beberapa cara, di antaranya; Jaulah, yakni silaturahmi mengunjungi para 

pelaku konflik untuk mengingatkan agar sama-sama taat kepada Allah, Bayan, yakni 

memberikan penerangan atau ceramah agama, Tasykil, yakni mengajak para pelaku 

konflik dengan memberikan semangat untuk meluangkan waktu di jalan Allah, 

membangun sinergi dengan pemerintah yang menghasilkan resolusi konflik yakni 

khuruj berbasis pesantren atau pelaku konflik di pesantrenkan. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran positif kepada semua pihak terutama kepada penggiat dakwah Jamaah 

Tablig, pemerintah dan penegak hukum di Kecamatan Masamba agar terus berupaya 

meningkatkan sinergi dalam penanganan konflik sosial dengan melibatkan pihak-

pihak yang berkompeten sehingga terwujudnya situasi dan kondisi yang kohesif  dan 

harmonis dalam masyarakat. 

 

Kata Kunci : Strategi Dakwah, Jamaah Tablig dan Konflik Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam sebagai agama yang tinggi, mulia, mempunyai pandangan serta 

penyelesaian yang berbeda dengan yang lainnya. Sumber-sumber ajaran Islam, yaitu 

al-Quran dan Hadis serta ra’yu (akal fikiran) atau fikiran manusia yang memenuhi 

syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan 

mempergunakan sebagai jalan (metode) atau cara. Hal ini berlaku secara universal 

dengan dua dimensi yaitu kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia serta 

kebahagian dan kesejahteraan hidup di akhirat.  

Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis, adalah agama dakwah.
1
 

Agama dakwah yang dimaksud kata Max Muller, agama yang di dalamnya terdapat 

usaha menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum 

mempercayainya dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya atau oleh para 

penggantinya. Semangat memperjuangkan kebenaran itulah yang tak kujung padam 

dari jiwa para penganutnya sehingga kebenaran itu terwujud dalam fikiran, kata-

kata, dan perbuatan, semangat yang membuat mereka sangat tidak puas sampai 

berhasil menanamkan nilai kebenran itu ke dalam jiwa setiap orang, sehingga apa 

yang di yakini sebagai kebenaran di terima oleh seluruh manusia. Perkembangan 

Islam pada masa Nabi Muhammad saw. melalui berbagai macam cobaan dan 

tantangan yang dihadapi untuk menyebarkannya. Islam berkembang dengan pesat 

hampir di semua lapisan masyarakat dipegang dan dikendalikan oleh Islam.  

                                                           
1
Thomas Walker Arnold, The Preaching of Islam; A History of the Propagation of the 

Muslim Faith, terj. A. Nawawi Rambe, Sejarah Dakwah Islam  (Jakarta: Wijaya, 1985), h. 1.  
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Islam juga dipahami sebagai agama risalah, yang oleh pembawanya (Nabi 

Muhammad saw.) harus disampaikan kepada umat sampai akhir hayatnya. Setelah 

itu wajib diteruskan dan didakwahkan oleh para sahabatnya, kemudian oleh 

pengikut-pengikutnya sampai masa sekarang. Dorongan untuk meneruskan dakwah 

Islam adalah karena kaum muslimin meyakini bahwa penyampaian dakwah 

merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara pribadi maupun kelompok.
2
  

Dakwah merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat 

beragama, termasuk agama Islam. Islam adalah agama dakwah yang bersumber dari 

al-Qurán yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengeluarkan manusia dari 

kegelapan menuju cahaya keimanan yang terang benderang, memberikan pedoman 

dan petunjuk menuju kejalan yang lurus dan benar.  

Faktor penting yang sangat menentukan berhasil tidaknya sosialisasi ajaran 

Islam di tengah masyarakat adalah strategi dakwah. Menurut Didin Hafidhuddin,
3
 

prinsip dan strategi dakwah secara umum adalah; memperjelas sasaran dakwah, 

merumuskan masalah pokok umat Islam, merumuskan materi dakwah, menyusun 

paket-paket dakwah, dan evaluasi kegiatan dakwah.  

Dakwah merupakan proses penyampaian nilai Islam yang menghendaki 

terjadinya perubahan pada diri individu, kelompok atau masyarakat yang menjadi 

sasaran dakwah. Hal ini berdasar pada defenisi dakwah sebagai suatu usaha 

memindahkan umat dari satu situasi ke situasi yang lain, yakni dari situasi negatif ke 

                                                           
2
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qurán (Cet. XXII; Bandung: Mizan, 2001), h. 194. 

3
Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Prees, 1998), h. 71. 
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situasi positif, dari kekufuran menjadi beriman untuk mencapai keridhaan Allah 

swt.
4
 

Harapan dan tujuan dakwah untuk mempengaruhi orang lain agar berubah 

kearah yang positif merupakan suatu hal yang sangat mulia, namun pelaksanaan 

dakwah tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu dakwah tidak bisa 

dilakukan secara insidentil dan asal-asalan, melainkan harus dilakukan secara 

sistematis dan komprehensif.
5
 Disamping itu, dakwah harus dilakukan dengan 

persiapan dan perencanaan yang matang sebelum melakukan aktifitas dakwah. 

Nilai-nilai Islam dapat terimplementasikan dalam kehidupan manusia hanya 

dengan melakukan dakwah kepada seluruh elemen masyarakat dari yang kaya 

sampai yang miskin, pejabat atau rakyat jelata, muslim dan non muslim, dari 

masyarakat biasa sampai masyarakat yang terlibat kasus kriminalitas. Hal ini 

berdasar pada firman Allah swt. dalam QS Saba’/34: 28. 

                             

Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat 
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

6
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Nabi Muhammad saw. diutus kepada 

semua umat manusia tanpa terkecuali, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

                                                           
4
Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer; Sebuah Studi Komunikasi (Cet. I; Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 4. 

5
Faizah dan Lulu Muchsin Efendi, Psikologi Dakwah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 88-

89. 

6
Kementrian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Daarus Sunnah, 2010), h. 

853. 
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pemberi peringatan. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah saw. merupakan rahmat 

bagi semesta alam. Karena itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia 

sebagai khalifah di muka bumi ini, agar mereka mengerti dan memahami tentang 

kebasaran Sang Pencipta dan mensyukuri rahmat dan karunia yang telah diberikan 

kepada umat manusia tanpa terkecuali. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. 

dalam QS al-Anbiya@’/21: 107. 

             

Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.
7
 

Misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam seperti yang dijelaskan pada 

ayat tersebut hanya akan terwujud dengan jalan dakwah. Karena dakwah merupakan 

denyut nadi Islam.
8
 Keberadaan dakwah sebagai denyut nadi Islam dikarenakan 

dakwah merupakan sarana dalam menyebarkan ajaran Islam.  

Terjadinya perubahan dalam masyarakat sebagai suatu tujuan dakwah 

mengisraratkan pentingnya suatu strategi yakni strategi dakwah. Karena strategi 

dakwah merupakan suatu perencanaan yang berisi rangkain kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan dakwah tersebut.
9
 Di samping itu, strategi dakwah juga 

dipahami sebagai upaya-upaya (cara) untuk mencapai tujuan dakwah.
10

  

                                                           
7
Kementrian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 643. 

8
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 5. 

9
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, h. 349. 

10
Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer (Cet. I; Makassar: Sarwah Press, 2007), h. 7. 
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Salah satu komunitas muslim yang aktif dalam bidang dakwah adalah 

Jamaah Tablig. Jamaah Tablig merupakan gerakan non formal yang bergerak secara 

berkelompok, khususnya dalam bidang dakwah Islam. Jamaah Tablig dalam 

menyampaikan ajaran Islam, berupaya menampilkan sikap yang menurut mereka 

dilakukan oleh Rasulullah saw. dan sahabatnya. Dakwah dalam pandangan Jamaah 

Tablig merupakan suatu hal yang sangat mendasar, sebab inti dari kegiatan dakwah 

ialah menyebarluaskan ajaran agama, sementara agama dalam kehidupan umat 

manusia menempati posisi strategis, bahkan yang lebih penting lagi ialah bagaimana 

mewujudkan agama dalam diri setiap manusia. 

Aktifitas dakwah Jamaah Tablig dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam 

selalu mengajak orang lain untuk bergabung ke dalam Jamaah Tablig. Dakwah 

mereka sampaikan secara targhib (kabar gembira), yakni dengan memberikan 

informasi tentang hal-hal yang membahagiakan apabila seseorang menjalani 

kehidupan sesuai dengan jalan Allah. Juga sebaliknya dengan tahrib (ancaman) yakni 

memberikan informasi tentang bentuk-bentuk penderitaan yang akan dialami 

seseorang yang keluar dari tuntunan Allah swt.
 11

  

Dalam sktifitas dakwahnya, Jamaah Tablig selalu menyampaikan tentang 

pentingnya iman dalam amal, dengan selalu membicarakan tentang kebesaran Allah 

swt. dan berkorban untuk kepentingan agama, dengan cara demikian maka hakikat 

iman akan masuk pada diri setiap manusia. Sehingga dalam masyarakat secara luas 

sering kita temukan orang-orang atau kelompok masyarakat yang sebelumnya sering 

                                                           
11

Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium; Studi Kritis Gerakan 

Dakwah Jamaah Tabligh (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 4.  
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melakukan kejahatan dan kemaksiatan, berubah menjadi orang yang taat dalam 

ibadah. 

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi interaksi sosial antar pribadi, 

antar kelompok dan antar bangsa. Dalam prosesnya, individu senantiasa 

memperhatikan dan bereaksi terhadap individu atau kelompok lain sehingga ia akan 

merespon dengan suatu tingkah laku tertentu. Aspek-aspek yang terdapat dalam 

interaksi sosial adalah komunikasi, persepsi dan proses belajar. Dalam konteks ini 

selalu ada pengaruh dua arah yang saling mempengaruhi baik secara internal maupun 

eksternal.
12

 

Namun dalam realitasnya, interaksi sosial tersebut tidak hanya dapat 

menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang kohesif dan harmonis, namun juga 

berpotensi menciptakan situasi konflik dimana umumnya disebabkan oleh faktor 

prasangka, baik prasangka sosial politik, prasangka rasial hingga prasangka agama. 

Konflik dalam perspektif kajian sosial dapat dipetakan menjadi dua jenis, yaitu 

perang saudara dan kerusuhan sosial dimana kedua jenis konflik ini sekarang banyak 

dijumpai dan jumlah korbannya cenderung lebih besar daripada korban perang antar 

negara.
13

  

Konflik merupakan salah satu bagian dari kehidupan dan perkembangan 

manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan 

jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, aliran politik, suku, bangsa, 

agama, budaya dan tujuan hidaupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah 

                                                           
12

Thoby Mutis dkk, Perdamaian dan Anti Kekerasan; Merajut Mozaik Budaya Bangsa 

(Jakaarta: Universitas Trisakti, 2005), h. 38.  

13
Dewi Fortuna Anwar, dkk, Konflik Kekerasan Internal; Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik 

dan Kebijakan di Asia Pasifik Edisi I (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 117.  
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yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik 

tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi. Konflik selalu terjadi dalam sistem 

sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam 

sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.
14

 

Indonesia semenjak kemerdekaannya sampai memasuki abad ke-21 

mengalami konflik politik, ekonomi dan sosial secara terus-menerus, perubahan pola 

pikir dari pola pikir yang bersifat kebersamaan menjadi pola pikir yang 

individualistis, promordialisme, memudarnya rasa nasionalisme, kehidupan politik 

dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, politisasi agama telah 

berkontribusi mengembangkan budaya konflik di Indonesia.
15

     

Berbagai macam konflik yang pernah dialami Indonesia. Mulai dari konflik 

yang melibatkan negara dengan masyarakat seperti separatisme di Aceh dan Papua, 

masyarakat versus masyarakat seperti konflik berbasis agama dan etnis seperti yang 

terjadi di Maluku dan Poso, dan konflik yang tidak berhubungan dengan identitas 

seperti sengketa lahan, konflik sumber daya alam dan konflik antara kelompok 

pemuda. Karena itu konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat.  

Pihak-pihak yang terlibat konfllik adalah pelaku kunci dalam peleraian dan 

pencegahan konflik. Konflik tidak dapat dicegah atau dilerai bila pihak-pihak yang 

bersangkutan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi potensi konflik atau 

konflik yang sedang terjadi. Bagaimanapun konflik pada akhirnya harus diakhiri atau 

dicarikan jalan penyelesaian. Sebagian ilmuan menawarkan resolusi konflik sebagai 

                                                           
14

Wirawan, Konflik dan Menejemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2009), h. 1-2   

15
Wirawan, Konflik dan Menejemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian, h. 14.  
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salah satu cara damai yang memuaskan kedua pihak yang bertikai atau secara 

signifikan melakukan de-eskalasi konflik.
16

 

Terdapat berbagai metode yang ditawarkan untuk meredam konflik sosial, di 

antaranya adalah keterlibatan pihak ketiga (mediator).
17

 Banyak fakta membuktikan 

bahwa konflik di Indonesia dapat selesai karena bantuan pihak ketiga sebagai 

mediator. Sebagai contoh konflik pada kasus pertikaian antar golongan agama dan 

suku di Maluku, yang melibatkan peran pemerintah sebagai mediator. Dalam hal ini 

Menko Kesra RI, Yusuf Kalla yang bertindak langsung sebagai mediator untuk 

melakukan perundingan damai dengan cara mempertemukan kedua pihak yang 

bertikai (kelompok Islam dan Kristen Maluku) di Malino Kabupaten Gowa tahun 

2002.
18

 

Dari contoh kasus tersebut dan tidak terkecuali pada konflik sosial lainnya, 

diketahui bahwa keterlibatan pihak ketiga (meditor) dalam upaya preventif dan 

langkah progresif meredam konflik sangat signifikan. Dalam konteks inilah peneliti 

berasumsi sama saat mencermati konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara, bahwa pertikaian yang terjadi antar dua kelompok 

masyarakat dapat diakhiri dengan jalan damai karena peran serta pihak ketiga, baik 

pemerintah, tokoh masyarakat, dan terutama Jamaah Tablig yang menjadi objek 

dalam penelitian ini. 

                                                           
16

Thoha Hamim, dkk, Resolusi Konflik Islam di Indonesia (Cet.I; Surabaya: IAIN Sunan 

Ampel Press, 2007), h. 25-35. 

17
Lihat uraian lengkap tentang fungsi mediator dalam konflik dengan beberapa contoh kasus 

di Indonesia pada tulisan Bambang W. Soeharto, Menangani Konflik di Indonesia (Cet.I; Jakarta: 

Kata Hasta Pustaka, 2013), h. 10-25.  

18
Thoby Mutis dkk, Perdamaian dan Anti Kekerasan, h. 33-140. 
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Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, diketahui bahwa 

kronologis pertikaian antar kelompok masyarakat yang terjadi di Kecamatan 

Masamba, berawal dari kebiasaan kelompok pemuda yang sering berkumpul dan 

mengonsumsi minuman keras kemudian terjadi kesalah pahaman seorang pemuda 

yang akhirnya melebar hingga melibatkan dua kelompok masyarakat (antar Desa 

Balebo dan Kelurahan Kasimbong). Dalam pertikaian tersebut banyak masyarakat 

yang cedera fisik bahkan diantaranya ada yang kehilangan nyawa. Meskipun sempat 

reda di tahun 2002, namun pertikaian tersebut kembali terjadi di tahun 2013 dengan 

motif konflik yang sama karena dendam di antara kedua kelompok masyarakat 

tersebut.
19

 

Dari kenyataan konflik yang demikian krusial tersebut, Jamaah Tablig di 

Kecamatan Masamba terdorong untuk melakukan gerakan dakwah secara progresif 

khususnya di kalangan pamuda yang dianggap sebagai pelaku konflik, tanpa 

mengenyampingkan pihak pemerintah dan kepolisian. Menurut keterangan beberapa 

informan, kegiatan dakwah yang dilakukan Jamaah Tablig cukup signifikan 

berpengaruh dalam upaya mengatasi konflik, sebab prioritas utama sasaran dakwah 

(mad’u) Jamaah Tablig adalah orang yang dianggap berpengaruh atau pemimpin dari 

komunitas/kelompok pemuda tersebut. 

Bertitik tolak dari realitas tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih 

mendalam tentang realitas konflik dan proses dakwah yang dilakukan oleh Jamaah 

Tablig dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi di Kecamatan Masamba dengan 

judul penelitian ‚Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Mengatasi Konflik Sosial di 

Kecamatan Masamba Kabupatan Luwu Utara‛. 

                                                           
19

Saharuddin (43 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masamba, 20 April 2016. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul tesis ini adalah ‚Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Mengatasi 

Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara‛. Dalam penelitian 

ini penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga agar 

tetap terarah, dan untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, sehingga para pembaca tidak keliru dalam memahami 

setiap fokus dan deskripsi fokus, adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara. 

b. Strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi konflik sosial di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya penafsiran ganda, adapun 

deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Strategi dakwah, kata strategi dalam konteks penelitian ini dikaitkan dengan 

dakwah, yakni suatu aktivitas penyampaian/syiar ajaran Islam kepada 

masyarakat (mad’u) baik yang dilakukan oleh individu (dai) maupun kelompok. 

Kata ‚dakwah‛ sendiri berasal dari bahasa Arab,   دَعَا - يدَْعُوْ  - دَعْوَة, yang berarti 

upaya untuk mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan 

permintaan.
20

 Menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah sebagai upaya 

membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh 

                                                           
20

Enjang AS dan Aliyuddin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah; Pendekatan Filosofis dan Praktis 

(Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 3-14.  
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berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar supaya mereka mendapat 

kebahagiaan dunia dan akhirat.21 

b. Konflik sosial, adalah suatu pertentanngan yang terjadi antara dua pihak dan 

masing-masing berusaha mempertahankan hidup, eksistensi, dan prisipnya. 

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang 

atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak 

berdaya. Hassan Shadily, mengartikan konflik sosial sebagai proses yang 

menunjukkan pengaruh menentang antara perseorangan atau golongan dalam 

mengejar tujuan yang sama.
22

 

c. Jamaah Tablig atau ‚Kelompok Penyampai‛ (جماعة التبليغ juga disebut Tabliq), 

adalah gerakan transnasional dakwah Islam yang didirikan oleh Muhammad 

Ilyas pada tahun 1926 di India.
23

 Nama Jamaah Tablig merupakan sebutan bagi 

mereka yang sering menyampaikan dan mengajak masyarakat muslim secara 

berkelompok untuk ke mesjid, namun sebenarnya komunitas ini tidak 

mempunyai nama. Muhammad Ilyas, mengatakan seandainya aku harus 

memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama ‚gerakan iman‛.
24

 

 

                                                           
21

RB. Khatib Pahlawan Kayyo, Manajemen Dakwah; Dari Dakwah Konvensional Menuju 

Dakwah Profesional (Jakarta: Amzah, 2007), h. 25-26.  

22
Hassan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet.XI, Jakarta: Bina Aksara, 

1989), h.103. 

23
Jamaah Tablig, Wikipedia Bahasa Indonesia; Ensiklopedia Bebas. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamaah_Tabligh&oldid=11451783 (diakses pada 21 Juni 

2016). 

24
Ahmad Syafi’i Mufid, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia Edisi I 

(Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 147.  
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Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Faktor penyebab terjadinya konflik 

sosial di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara  

a. Subkultur menyimpang pada kelompok 

pemuda (kebiasaan mengonsumsi minuman 

keras) 

b. Dendam lama yang belum terselesaikan 

c. Minimnya lapangan pekerjaan 

d. Situasi politik (masa transisi pemerintahan)  

2. Strategi dakwah Jamaah Tablig 

dalam mengatasi konflik sosial di 

Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara  

a. Jaulah (silaturahmi ke para pelaku konflik) 

b. Ikramul muslimin (menunaikan hak-hak 

sesame muslim) 

c. Tasykil (mengajak untuk melauangkan 

waktu di jalan Allah) 

d. Membagun sinergi dengan pemerintah yang 

menghasilkan resolusi konflik yakni khuru@j 

berbasis pesantren  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus 

penelitian yang dikemukakan, maka peneliti memfokuskan pokok persoalan yaitu 

‚Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara‛. Pokok persoalan ini kemudian dijabarkan ke 

dalam dua sub pokok rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara? 

2. Bagaimana strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi konflik sosial di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara? 
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D. Kajian Penelitian Terdahulu  

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu dan beberapa literatur yang membahas mengenai konflik 

sosial dan aktifitas dakwah Jamaah Tablig oleh beberapa peneliti diantaranya 

sebagai berikut:  

Buku yang ditulis oleh Samiang Katu tentang Taktik dan Strategi Dakwah di 

Era Milenium; Studi Kritis Gerakan Dakwah Jamaah Tablig.
25

 Buku ini mengungkap 

tentang gerakan dakwah Jamaah Tablig yang lebih berfokus pada masalah iman dan 

amal shaleh. Gerakan dakwahnya diperkuat oleh ushu@l al-sittah (enam sifat sahabat) 

yang menjadi metode gerakan dakwahnya, meliputi; 1) mewujudkan hakekat 

syahadat, 2) shalat khusyuk wal khudhu’, 3) ilmu yang disertai zikir, 4) memuliakan 

sesama muslim, 5) mengoreksi/meluruskan niat, dan 6) dakwah ilallah (khuruj fi@ 

sabi@lillah).  

Husen Usman Kambayang,
26

 dalam bukunya membahas tentang fenomena 

Jamaah Tablig yang selama ini dianggap sebagai ajaran baru, bahkan sebagian 

masyarakat telah menganggap sebagai ajaran sesat. Lebih jauh Kambayang 

mengatan bahwa salah satu penyakit manusia sekarang ini sehingga terjadi 

kemerosotan moral dan semakin jauh dari tuntunan agama adalah cinta dunia, dan 

untuk mengobatinya adalah dengan khuruj fi@ sabi@lillah sekurang-kurangnya tiga hari. 

Penelitian membahas dari sisi program-program kerja dakwah Jamaah Tablig di 

Kota Palu. 

                                                           
25

Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium; Studi Kritis Gerakan 

Dakwah Jamaah Tabligh (Makassar: Alauddin Press, 2011).  

26
Husen Usman Kambayang, Usaha Dakwah dan Tablig: Terapi Rohani yang Menakjubkan 

(Cet. X; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009).  
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Buku yang ditulis oleh Faisal Ismail, yang membahas tentang Dinamika 

Kerukunan Umat Beragama, Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni.
27

 Penelitian 

tersebut menguraikan napak tilas kerukunan dari Orde Lama, Orde Baru dan 

Reformasi. Mengkaji konflik-konflik komunal yang selanjutnya menyeret sombol-

simbol dan sensitivitas agama serta cara penanganannya.  

Hurriah Said,
28

 dalam penelitian yang dilakukan mengungkap tentang 

Konflik Sosial di Tanah Luwu dan metode dakwah yang digunakan dalam upaya 

menanggulanginya yakni dengan metode dialog dan metode diskusi yang dengannya 

diharapkan kelompok-kelompok yang bertikai dimediasi untuk menemukan solusi 

dari konflik yang terjadi diantara mereka. 

Muin Razmal,
29

 menulis tentang Konflik Sosial; Studi Kasus antara 

masyarakat Rongkong dan Baebunta di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu 

Utara. Penelitian tersebut menekankan pada faktor-faktor penyebab konflik sosial 

yang merupakan studi kasus terjadinya konflik horisontal masyarakat baebunta dan 

rongkong. pada saat itu dengan menemukan akar persoalan dari rivalitas akibat 

kesenjangan ekonomi, sosial dan selanjutnya menyulut api pertikaian dan 

memungkinkan terjadinya konflik di daerah lain.  

Hasbullah Abdullah,
30

 mengungkap tentang Interaksi Sosial dalam Prespektif 

al-Qurán. Dijelaskan tentang konsepsi pemikran suatu masyarakat yang diikat oleh 

                                                           
27

Faisal Ismail, Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama; Konflik, Rekonsiliasi dan 

Harmoni (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 

28
Hurriah Said, ‚Metode Dakwah dalam Upaya Menanggulangi Konflik Sosial di Tanah 

Luwu‛, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2005).  

29
Muin Razmal, Konflik Sosial; Studi Kasus antara Masyarakat Rongkong dan Baebunta di 

Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus, 2009).  

30
Hasbullah Abdullah, ‚Interaksi Sosial dalam Prespektif al-Qurán‛, Tesis (Makassar: 

Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2004).  
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interaksi-interaksi yang terus menerus dan secara alami. Baik dan buruknya sebuah 

masyarakat ditentukan dengan interaksi-interaksi yang terjadi. Sedang faktor yang 

menentukan baik dan buruknya terletak pada cara memenuhi kebutuhan dan 

merealisasikan segala keinginan. 

Akhmad Sukardi,
31

 dalam penelitiannya yang mengungkap tentang Remaja 

dan Problematikanya. Adapun metode dakwah yang dianggap mampu untuk 

mengatasi problem remaja tersebut adalah metode tanya jawab, metode diskusi, 

metode keteladanan, kunjungan ke rumah (home visit), penggunaan sarana teknologi 

serta melalui sarana olah raga dan seni.  

Adam,
32

 meneliti tentang Respons Masyarakat terhadap Jamaah Tablig. 

Penelitian ini berfokus pada respon masyarakat yang pro dan kontra terhadap 

perilaku-perilaku Jamaah Tablig kususnya di Kota Palu. Menurutnya di antara 

perilaku-perilaku dakwah Jamaah Tablig ada yang direspon baik oleh sebagian 

masyarakat, seperti salat lima waktu yang selalu dikerjakan secara berjamaah di 

mesjid, perilaku menghadapi amir, dan silturahmi kepada masyarakat. Sementara 

perilaku dakwah yang ditolak oleh sebagian masyarakat antara lain; khuruj fi@ 

sabilillah (keluar di jalan Allah), cara makan dan materi dakwahnya. 

Ramli, meneliti tentang Metode Dakwah Jamaah Tablig di Kota Makassar, 

yang berfakus pada Metode Dakwah dan Relefansinya dengan Era Kekinian. 

Penelitian ini menulis tentang metode-metode yang diterapkan Jamaah Tablig dalam 

                                                           
31

Akhmad Sukardi, ‚Metode Dkwah dalam Mengatasi Problematika Remaja‛, Tesis 

(Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2005).  

32
Adam, ‚Respon Masyarakat terhadap Dakwah Jamaah Tablig‛ Tesis (Makassar: Program 

Pascasarjana UIN Alauddin, 2003).  
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berdakwah antara lain adalah: musyawarah, bayan, ta’lim, muzakarah, jaulah dan 

khuruj fi@ sabi@lillah.  

M. Sabir,
33

 dalam penelitiannya mengungkap tentang Gerakan Dakwah 

Jamaah Tablig di Kota Palu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. 

Model dakwah Jamaah Tablig terbagi dalam amalan maqami dan amalan intqali 

(khuruj). Penelitian ini menjelasakan tentang sasaran dakwah Jamaah Tablig bukan 

hanya masyarakat secara umum tetapi juga kepada komunitas-komunitas seperti  

kalangan preman, pemabuk, penjudi dan semisalnya. Aktifitas dakwah Jamaah 

Tablig adalah silaturrahmi, jaulah, ta’lim, musyawarah, ijtima’, tasykil dan bayan.  

Dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, 

secara keseluruhan sangat berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, namun 

belum ada yang meneliti secara spesifik terkait strategi dakwah Jamaah Tablig 

kaitannya dengan konflik sosial khususnya yang terjadi di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara. Penelitian yang cukup relevan dengan yang peneliti lakukan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Hurriah Said, di mana penelitian tersebut 

membahas tentang konflik sosial di Tanah Luwu, dan jenis penelitian yang digunaka 

adalah kualitatif deskriptif. Namun perbedaan mendasar yang peneliti temukan 

adalah pada subjek penelitiannya, yakni penelitian tersebut meneliti tentang strategi 

dakwah secara umum, dan lokasi penelitian yang lebih luas, sedangkan yang peneliti 

lakukan lebih fokus pada strategi dakwah Jamaah Tablig dan lokasi penelitian hanya 

pada skop Kecamatan Masamba.  

                                                           
33

M. Sabir, ‚Gerakan Dakwah Jamaah Tablig di Kota Palu‛, Disertasi (Makassar: Program 

Pascasarjana UIN Alauddin, 2015).  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan dan mengalisis strategi dakwah 

Jamaah Tablig dalam menangani konflik sosial, yang terangkum dari beberap tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk menegetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik sosial 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

b. Untuk menganalisis strategi dakwah yang digunakan Jamaah Tablig dalam 

mengatasi konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian tentang strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi 

konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, diharapkan menjadi 

kontribusi dalam proses dakwah di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, 

agar strategi dakwah atau metode dakwah yang dilakukan oleh para dai terhadap 

masyarakat yang rawan konflik dapat lebih maksimal. Rincian kagunaan penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan Islamic 

Studies perspektif keilmuan dakwah dan komunikasi khususnya dalam konteks 

kajian konflik sosial dan gerakan dakwah komunitas muslim di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis bagi pihak-pihak yang 

berkompeten menangani konflik sosial, baik pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara, LSM, Organisasi Sosial-Politik dan Keagamaan, pemerhati dan pengamat 

konflik sosial, kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam upaya 

menciptakan kohesifitas sosial.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi Dakwah Islam 

1. Pengertian Strategi  

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan  bahwa strategi adalah ilmu dan 

seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan 

kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai,  atau rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, atau ilmu dan seni memimpin 

bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dan kondisi yang 

menguntungkan.
1
 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strtegos (status yakni militer 

atau pemimpin) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para 

jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.
2
 Konsep ini 

relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai dengan perang, 

dimana kehadiran seorang jendral sangat dibutuhkan untuk memimpin suatu 

angkatan perang. 

Sedangkan strategi dalam pengertian terminologi terdapat beberapa pendapat 

oleh beberapa pakar, di antaranya sebagai berikut:  

a. Onong Uchjana Effendi dalam Ilmu Komumikasi, mengatakan strategi pada 

hakekatnya adalah ‚perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan, akan tetapi 

                                                           
1
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Basar Bahasa Indonesia Edisi III 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092.  

2
Hendrawan Supratikno, Advanced Strategic Managemen: Back to Besic Approach (Cet. III, 

Jakarta: Gravindo Utama, 2004), h. 5.  
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untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukan bagaimana 

taktik oprasionalnya‛.
3
 

b. Imam Mulyana, menjelaskan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan 

kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. 

Terdapat empat unsur penting dalam perngertian strategi, yaitu: kemampuan, 

sumber daya, lingkungan dan tujuan.
4
 

c. Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk 

mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia dengan tuntunan 

perubahan lingkungan.
5
  

d. Jude Kaye, mengatakan bahwa strategi adalah prioritas atau arahan keseluruhan 

yang luas yang diambil oleh organisasi yakni pilihan-pilihan tentang bagaimana 

cara terbaik untuk mencapai misi oerganisasi.
6
  

Setelah memperhatikan dari berbagai pendapat tentang strategi, secara 

terminologi pengertian strategi adalah taktik atau cara yang disusun dengan seksama 

untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam strategi mengandung visi, misi, tujuan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dengan mengantisipasi 

perkembangannya. Kurangnya penerapan dalam strategi yang baik dapat 

                                                           

3
Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi: Ilmu dan Praktek (Cet. I, Bandung: Rosdakarya, 

1992), h. 32.  

4
Imam Mulyana, Mengupas Konsep Strategi, Teori dan Praktek, (Bandung: Rosdakarya, 

1992), h. 31.  

5
Sondang Siagian, Analisa serta Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi (Cet. II, Jakarta: 

Gunung Agung, 1986), h. 12.  

6
Jude Kaye, Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirlaba (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h. 3.  
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menyebabkan strategi yang direncanakan gagal. Akan tetapi, penetapan strategi 

dengan baik dapat mengokohkan strategi menjadi lebih efektif.  

2. Pengertian dan Konsep Dakwah 

Kata dakwah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab  دعوة –يدعو  –دعا  

yang berarti panggilan, ajakan, seruan, propaganda, bahkan berarti permohonan 

dengan penuh harap.
7
 Dalam al-Qur’an diungkapkan, QS Yunus/10: 25. Allah swt. 

berfirman:  

                          

Terjemahnya: 

Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang 

dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).
8
 

Dakwah menurut istilah mengandung beberapa arti yang beraneka ragam, 

didalam beberapa macam definisi disebutkan : 

a. Menurut Shihab, dakwah adalah seruan, ajakan kepada keinsyafan atau usaha 

mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap 

pribadi dan masyarakat.
9
 

b. Menurut Muzakir yang dikutip oleh Hani Ansari, dalam bukunya ‚Pemahaman 

dan Pengamalan Dakwah‛, dakwah adalah tugas suci atas tiap-tiap muslim 

                                                           

7
Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an; Studi Kritis Visi, Misi dan Wawasan 

(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 39. 

8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Daarus Sunnah, 2010), h. 

310. 

9
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), h. 193. 
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dimana dan bilamana ia berada di dunia ini yaitu menyeru dan menyampaikan 

agama Islam kepada masyarakat dan kewajiban tersebut untuk selama-

lamanya.
10

 

c. Pengertian dakwah Menurut Muis, adalah dakwah yang tidak menyempitkan 

cakrawala umat dalam emosi keagamaan dan keterpencilan sosial dakwah yang 

diperlukan adalah dakwah yang mendorong perluasan partisipasi sosial.
11

 

Dakwah, dapat juga diartikan sebagai upaya dai (orang yang menyampaikan 

pesan, seperti ulama, kiai ustadz atau mubalig) dalam menyampaikan pesan-pesan 

al-Qur’an dan Hadis kepada umat (khalayak) agar umat dapat mengetahui, 

memahami, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta 

menjadikan al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dan pandangan hidupnya.
12

 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dipahami bahwa dakwah adalah 

mengajak atau menyeru manusia ke jalan kebaikan dengan penuh kesadaran 

kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pegangan hidup manusia 

baik di dunia maupun di akhirat. Setelah mengetahui pengertian dakwah, maka perlu 

adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat 

sasaran. 

Aspek-aspek dakwah biasa juga dikenal dengan komponen atau unsur 

dakwah. Setiap aspek dakwah saling terkait antara satu dengan yang yang lainnya. 

Seorang dai yang terkenal apabila salah dalam penggunaan metode ketika 

berdakwah, maka dakwahnya tidak dijamin bisa berhasil. Sebaliknya metode yang 

                                                           

10
M. Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah (Surabaya : al-Ikhlas, 1993), h. 10. 

11
A. Muis, Komunikasi Islami (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 133. 

12
Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) h. 26. 
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baik juga tidak menjamin hasil yang baik, karena keberhasilan dakwah tersebut 

sangat ditunjang oleh seperangkat persyaratan yaitu pribadi dai, materi yang 

disampaikan, subjek dakwah ataupun aspek lainnya.
13

 

Pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dakwah sangatlah penting, 

mengingat bahwa manusia sebagai objek dakwah adalah individu yang memiliki 

karakteristik tersendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan 

karakter serta ragam perbedaan yang lainnya pada diri objek dakwah inilah yang 

mengharuskan adanya perencanaan atau strategi yang tepat dalam berdakwah. 

Upaya peningkatan kualitas aktivitas dakwah sangat berkaitan dengan usaha 

meningkatkan kualitas seluruh aspek atau komponen dakwah yakni; 1) subyek 

dakwah (dai), 2) obyek dakwah (madú), 3) materi dakwah, 4) sarana atau media 

dakwah, 5) metode dakwah, dan 6) tujuan dakwah.
14

 Dengan peningkatan kualitas 

seluruh aspek atau komponen dakwah tersebut, maka dakwah yang dilakukan 

diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Berikut akan dipaparkan 

tentang aspek-aspek dakwah:  

a. Subyek Dakwah/ Dai 

Dai adalah orang yang melakukan dakwah, yaitu orang yang berusaha 

mengubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah swt., 

baik secara individu maupun kelompok sekaligus sebagai pemberi informasi dan 

pembawa misi.
15

 

                                                           

13
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Dai merupakan orang pertama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya 

kegiatan dakwah. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat yang harus melekat pada 

diri dai. Hal-hal yang paling esensial bagi dai adalah masalah akhlak, budi pekerti 

sebagai keberhasilan mengadakan perubahan (dakwah) terletak pada perilaku 

dakwahnya, yang dapat dijadikan panutan, teladan bagi sasaran dakwahnya.
16

 

Karena tugas yang mulia dan berat itu, seorang dai dituntut untuk menguasai 

berbagai hal. 

Kewajiban berdakwah atau menjadi dai adalah kewajiban semua umat 

Rasulullah saw. tanpa kecuali, yakni siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang 

Islam. Dengan pengetahuan yang dimiliki, umat Rasulullah saw. berkewajiban untuk 

menyampaikan sebatas pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tentang Islam 

walaupun hanya sedikit.
17

  

Menurut A. Muis, seorang dai dalam menyampaikan materi dakwah atau 

ceramah agama harus tetap terikat pada norma-norma dan etika agama (Islam), 

maksudnya syarat yang harus dipenuhi oleh dai adalah pesan yang disampaikan itu 

harus benar, ada faktanya, bukan rekayasa atau kebohongan. Dai tidak boleh seorang 

fasik, melakukan pelintiran kata-kata dan kebohongan publik, akan tetapi dai pada 

hakikatnya adalah saluran pesan dalam arti orang yang menyampaikan firman-

firman Allah dan Hadis Nabi kepada semesta alam dengan lebih mengutamakan 

norma-norma dan etika agama (Islam).
18
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Menurut pendapat Amin, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

seorang dai yaitu : 

1) Syarat yang yang bersifat aqidah bahwa dai harus yakin Islam dengan 

segenap ajaran-ajarannya adalah benar. 

2) Syarat yang bersifat ibadah, tidak hanya ibadah fardhu tetapi ibadah sunnah 

juga dikerjakan sebagai sarana komunikasi dengan Allah swt. 

3) Syarat yang bersifat akhlaqul karimah, bahwa para dai harus membersihkan 

hatinya dari kotoran-kotoran yang bersifat amoral seperti hasad, takabur, 

bakhil, dusta, khianat dan lainnya. 

4) Syarat yang bersifat ilmiah, para dai harus mempunyai kemampuan ilmiah 

yang luas dan mendalam terutama yang menyangkut materi dakwah yang 

akan disampaikan. 

5) Syarat yang bersifat jasmani, selayaknya para dai mempunyai kondisi fisik 

yang baik dan sehat karena kondisi fisik mempengaruhi kondisi jiwa dan 

fikirannya. 

6) Syarat yang bersifat kelancaran berbicara, bahwa sebagai dai lebih banyak 

menggunakan kata-kata dalam menyampaikan pesannya tentang kebenaran 

Islam dan ajaran-ajarannya. 

7) Syarat yang bersifat mujadalah, maksudnya para dai hendaknya mempunyai 

semangat berdedikasi kepada masyarakatnya di jalan Allah swt. dan 

semangat berjuang untuk menegakkan kebenaran.
19
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b. Materi Dakwah 

Aktivitas dakwah adalah merupakan rangkaian dari proses dakwah yang 

salah satu aspeknya adalah materi dakwah yakni muatan yang berupa pesan yang 

disampaikan oleh dai. Materi dakwah menurut beberapa pakar yaitu akidah, 

muamalah, akhlak, masalah sosial, hubungan manusia dengan manusia, dan masalah 

aktual.
20

 Menurut Anshari seperti dikutip Muliadi, bahwa materi dakwah adalah 

pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh subjek 

kepada objek dakwah yaitu keseluruhan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quán 

dan Hadis.
21

  

Dengan demikian materi dakwah yang berisikan keseluruhan ajaran Islam 

yang mencakup semua aspek/dimensi kehidupan manusia lahir batin, dunia akhirat 

dan mencakup semua bentuk komunikasi baik verbal maupun horisontal.
22

 Agar 

dakwah relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, seorang dai haruslah 

banyak membekali diri dengan banyak belajar, baik melalui baca buku maupun 

praktek-praktek di lapangan dan keseluruhan materi dakwah. Materi dakwah pada 

dasarnya terdiri dari dua sumber yaitu : 

1) Al-Qur’an dan Hadits 

Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah yakni al-

Qur’an dan hadis Rasulullah, yang mana keduanya ini merupakan sumber utama 

ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya materi-materi dakwah Islam tidaklah dapat 

dilepas dari dua sumber tersebut. 
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2) Ra’yu ulama 

Islam menganjurkan umatnya untuk berfikir dan berijtihad menemukan 

hukum-hukum yang sangat operasional sebagai tafsir dan ta’wil al-Qur’an dan hadis. 

Dengan kata lain penemuan baru yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan 

hadis dapat pula dijadikan sebagai sumber materi dakwah.
23

 

Materi dakwah atau pesan dakwah merupakan isi dakwah yang berupa kata, 

tulisan, gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Pesan dakwah baik 

berupa hal-hal yang ditulis, diucapkan, dan dicontohkan dengan perbuatan 

diharapkan mampu dipahami dan diamalkan oleh madú sebagai objek dakwah.  

c. Obyek Dakwah (Mad’u) 

Sasaran kegiatan dakwah adalah seluruh anggota masyarakat dengan segala 

macam bentuknya. Sasaran dakwah sangat menentukan berlangsungnya suatu 

kegiatan dakwah, karena tanpa adanya sasaran dakwah maka dapat dikatakan bahwa 

dakwah itu pada hakikatnya tidak ada. Oleh karena itu kondisi dari mad’u harus pula 

diperhatikan dari segala aspek, untuk memperhatikan dan mempelajari keadaan 

mad’u perlu diklasifikasikan menurut tingkat berfikir mereka, lapangan pekerjaan 

mereka, geografis mereka, keadaan ekonomi serta kondisi agama mereka. 

Muhammad Abu al-Fath dalam M. Munir, mengelompokkan madú dalam dua 

rumpun besar, yaitu: 1) Rumpun muslimun atau mukminun atau ummat istijabah 

(umat yang telah menerima dakwah), 2) Non-muslim atau ummat da’wah (umat 

yang perlu sampai kepada mereka dakwah Islam). Ummat istijabah dibagi dalam tiga 

kelompok, yaitu: 1) Sabiqun bi al-khairat (orang yang saleh dan bertakwa), 2) 
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Dzalimun linafsi (orang fasik dan ahlimaksiat), 3) Muqtashid (madú yang labil 

keimanannya). Sedangkan ummat da’wah dibagi dalam empat kelompok, yaitu: 1) 

Atheis, 2) Musyrikun, 3) Ahli Kitab, 4) Munafikun.
24

 

d. Media Dakwah 

Media dakwah adalah sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan-

pesan dakwah. Menurut Arifuddin Tike, media adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima pesan, yaitu terbagi atas: 

1) Media dalam bentuk ucapan atau bunyi (the speaking word) 

2) Media dalam bentuk tulisan (the printed writing) 

3) Media dalam bentuk gambar hidup (the audio visual media).
25

 

Aktifitas dakwah Islam saat ini tidak cukup dengan menggunakan media-

media tradisional, seperti melalui ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian yang 

masih menggunakan media komunikasi oral atau komunikasi tutur. Penggunaan 

media komunikasi modern sesuai dengan taraf perkembangan daya pikir manusia 

harus dimanfaatkan sedemikian rupa, agar dakwah Islam lebih mengena sasaran. 

Penggunaan media dalam pelaksanaan dakwah bertujuan untuk merangsang 

indra-indra manusia agar timbul perhatian dalam menarima dakwah. Pemilihan 

media yang tepat berdampak pada efektifnya dakwah pada masyarakat yang menjadi 

sasaran dakwah.
26

 Pemanfaatan media dalam aktivitas dakwah yang dipadukan 

dengan aspek dakwah yang lain serta sesuai situasi dan kondisi aktivitas dakwah, 

merupakan sarana penunjang untuk mencapai dakwah yang efektif dan efisien. 

                                                           

24
M. Munir, Metode Dakwah Edisi Revisi (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009), h. 106.  

25
Arifuddin Tike, Etika Komunikasi; Suatu Kajian Kritis Berdasarkan Al-Qurán, h. 14.  

26
Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat Plural; Suatu Kajian Kualitatif (Cet. I; 

Jakarta: Rabbani Press, 2012),  h. 52. 



28 

 

 

Karena itu, seorang dai diharapkan mampu memanfaatkan media dalam aktifitas 

dakwahnya.  

e. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara 

berdakwah untuk mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien, sehingga bagi 

seorang dai/mubaligh dalam menentukan strategi dakwahnya sangat memerlukan 

pengetahuan dan kecakapan dibidang metodologi, dengan demikian metode dakwah 

berarti cara mencapai tujuan dakwah.
27

 

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatkan dalam setiap 

aktivitas dakwah. Seorang dai ketika berdakwah diharapkan mempunya metode 

yang efektif sehingga mampu menyampaikan pesan dakwahnya secara bijak dan 

arif.
28

 Dalam aktivitas dakwah ditemukan ragam metode yang dapat diterapka sesuai 

kondisi objektif madú, ragam metode dakwah yang banyak ditemukan pada 

hakikatnya terangkum dalam metode dakwah yang secara garis besar dijelaskan 

dalam QS an-Hahl/16: 125. Allah swt. berfirman:  

                                  
                          

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

29
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Ayat tersebut menjelaskan tentang metode dakwah yang seharusnya menjadi 

rujukan dari setiap orang ata kelompok yang berkecimpung dalam dunia dakwah 

termasuk dalam penyelesaian konflik dan hal sejenisnya. Adapun pada ayat tersebut 

dapat diuraikan tentang metode dakwah sebagai berikut: 

1) Bi al-Hikmah  

Metode dakwah bi al-hikmah adalah metode dakwah yang mencakup makna 

yang sangat luas, menurut Ibn Qayyim seperti dikutip Arifuddin yaitu: 

Hikmah adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, baik dalam 
bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Hal itu tidak dapat 
direalisasikan melainkan dengan memahami al-Qurán, mengerti syariat Islam 
dan menghayati hakikat keimanan.

30
 

M. Abduh yang dikutip dalam M. Munir berpendapat, al-hikmah adalah 

mengetahui rahasia dan faedah di dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam 

arti ucapan yang sedikit lafazh akan tetapi manyak makna ataupun diartikan 

meletakkan sesuatu pada tempat atau semestinya.
31

 

Pengetahuan serta pemahaman tentang al-hikmah sesungguhnya bukan hanya 

ditekankan pada suatu pendekatan atau metode saja akan tetapi beberapa 

pendekatan yang multi dalam sebuah metode. Al-hikmah bukanlah sekedar 

mengenal strata madú, akan tetapi kemampuan untuk menentukan waktu yang tepat 

untuk berbicara, bukan sekedar mampu mencari titik temu atas suatu perbedaan, 

akan tetapi mampu bersikap toleran tanpa kehilangan sibghah. Bukan hanya mampu 
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memilih kata yang tepat, akan tetapi mengaetahui dan memahami cara berpisah. Al-

hikmah pada dasarnya adalah uswatun hasanah.32 

Al-hikmah selain bermuatan sebagai pembawa risalah dan ajaran-ajaran yang 

dibawanya, juga di dalamnya terdapat muatan aspek pengetahuan dan Islam. Hal ini 

terjadi karena al-hikmah berawal dari berpikir rasional yang kemundian darinya 

diperoleh pemahaman dan pengetahuan melalui akal budi. Selain itu berpikir logis 

juga berarti mendapat pemahaman dan pengetahuan dengan mempergunakan teknik 

berpikir dalam logika formal.
33

 

2) Al-Mauídzah al-Hasanah 

Metode dakwah yang disebutkan kedua adalah mauídzah hasanah yang 

secara bahasa terdiri atas dua kata yaitu mauídzah dan hasanah. Mauídzah berarti 

nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara hasanah berarti 

kebaikan.
34

 Mauídzah hasanah sebagai suatu metode dakwah adalah sangat 

dimungkinkan dilakukan kepada masyarakat yang memiliki problem-problem 

kehidupan. Dalam hal ini Jamaah Tablig salaku dai, diharapkan mampu menjadi 

pembimbing dan penyuluh dalam masyarakat yang berkonflik, menggugah hati 

dengan kasih sayang sehingga menyadari kesalahannya dan mau merubah hidupnya.  

Mauízatul hasanah mengandung makna yang masuk kedalam kalbu dengan 

penuh kasih saying dan kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan 
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kesalahan orang lain, sebab kelemah-lembutan  dalam menasehati seringkali dapat 

meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar, ia lebih mudah 

melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman.
35

  

3) Al-Mujadalah bi al-lati hiya ahsan  

Metode dakwah ketiga yang tidak kalah pentingnya dari metode dakwah 

yanga lain adalah mujadalh bi al-lati hiya ahsan, yakni metode dakwah berupa tukar 

pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tidak melahirkan 

permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajuakan dengan 

memberi argumentasi dan bukti yang kuat.
36

  

Al-Mujadalah adalah bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara 

sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan bicara 

menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argument dan bukti yang 

kuat. Antara satu denga yang lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat 

keduanya berpegang pada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas 

menerima hukuman kebenaran tersbut. Mujadalah bi al-lati hiya ahsan dilakukan 

dengan dialog bebasis budi pekerti yang luhur, tutur kata yang lembut yang 

mengarah pada kebenaran disertai argumentasi demonstratif rasional dan tekstual 

sekaligus. Hal ini dilakukan dengan maksud menolak argumen batil yang dipakai 

lawan dialog.  

Metode dakwah yang secara garis besar terbagi atas tiga bentuk sebagaimana 

disebutkan diatas, secara khusus diklasifikasikan lagi dalam beberapa bentuk metode 

dakwah yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi objektif madú. Adapun bentuk 
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metode dakwah tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 1) metode ceramah, 2) 

metode diskusi, 3) metode konseling, 4) metode karya tulis, 5) metode 

pemberdayaan masyarakat, 6) metode kelembagaan.
37

  

Metode-metode dakwah yang telah dipaparkan, telah diaplikasikan oleh 

Rasulullah saw. dalam berbagai pendekatan: 

1) Pendekatan personal, yakni dai dan madú langsung bertatap muka sehingga 

materi yang disampaikan langsung diterima, dengan demikian reaksi madú 

langsung diketahui. 

2) Pendekatan penawaran, yakni berupa ajakan untuk beriman kepada Allah 

swt. tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain. Hal ini dilakukan tanpa 

paksaan. 

3) Pendekatan misi, yakni pengiriman tenaga dai ke daerah-daerah diluar tempat 

domisili. 

4) Pendekatan pendidikan, yakni dakwah dilakukan beriringan dengan 

masuknya Islam kepada kalangan sahabat. 

5) Pendekatan diskusi, yakni pendekatan yang bisa dilakukan dalam diskusi 

keagamaan dimana dai bertindak sebagai narasumber, sedangkan madú 

seabagai audiens.
38

 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa, metode dakwah adalah cara-

cara tertentu yang dilakukan oleh seorang daí kapada madú untuk mencapai suatu 

tujuan atas dasar hikmah dan kasih saying.
39

 Hal ini mengandung arti bahwa 
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pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan menempatkan 

penghargaan yang mulia atas diri manusia.  

f. Tujuan Dakwah  

Seperti halnya yang telah dipahami, bahwa dakwah merupakan suatu 

rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan 

ini dimaksud untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan 

dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas, seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia. 

Apalagi ditinjau dari pendekatan sistem (system approach), tujuan dakwah 

merupakan perpaduan unsur dakwah yang satu dengan yang lain saling membantu, 

saling mempengaruhi, dan saling berhubungan.
40

 

Tujuan dakwah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu utama (umum) tujuan 

khusus (perantara). Tujuan utama merupakan garis pokok yang menjadi arah semua 

kegiatan dakwah , yaitu perubahan sikapdan perilaku mitra dakwah sesuai dengan 

ajaran Islam. Tujuan dakwah secara umum yaitu untuk memperbaiki keyakinan dan 

amal serta berusaha menegakkannya kepada semua manusia.  

Menurut Abd. Rosyad Shaleh seperti dikutip Muliadi, tujuan dakwah 

merupakan salah satu faktor penting dan sentral dakwah dalam pelaksanaan dakwah 

karena pada tujuan dilandaskan segenap tindakan dakwah dan menjadi dasar 

penentuan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah oprasional dakwah.
41

 

Perumusan tujuan dakwah sebelum melaksanakan dakwah sangat bermanfaat untuk 

menuntun dai atau siapa saja yang berperan dalam kegiatan dakwah. Karena dai 
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memiliki peran untuk menentukan langkah-langkah atau strategi dakwah yang tepat 

dan sesuai dengan kondisi objek madú yang akan didakwahi.  

Tujuan dakwah adalah mencapai masyarakat adil dan makmur serta 

mendapat ridha dari Allah swt.
42

 Adapun tujuan khusus dakwah (minor obyektive) 

secara oprasional, lebuh khusus dapat dibagi lagi kedalam beberapa tujuan, yakni:  

1) Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu 

meningkatkan taqwanya kepad Allah swt., artinya mereka diharapkan agar 

senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan selalu mencegah atau 

meninggalkan larangan-Nya 

2) Membina mental agama (Islam) bagi kaum muallaf. Penerpan terhadap 

masyarakat yang muallaf jauh berbeda dengan kaum yang sudah beriman 

kepada Allah (berilmu agama). Artinya untuk muallaf  disesuaikan dengan 

kemampuan dan keadaannya 

3) Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah swt. 

(memeluk agama Allah) 

4) Mendidik dan menggajarkan anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.
43

 

3. Teori-Teori Dakwah 

a. Teori Citra Dai 

Dalam rangka menegakkan dakwah sehingga ajaran Islam diketahui, 

dipahami dan dilaksanakan oleh umat, diperlukan diperlukan juru dakwah yang 

berkualitas. Juru dakwah tersebut sejatinya adalah orang yang mengerti hakikat 

Islam dan mengetahui apa yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 
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Kesuksesan kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh kualitas dan kepribadian 

seorang dai. Dengan kualitas yang dimiliki seorang dai, ia akan medapatkan 

kepercayaan (kredibilitas) serta citra yang positif diantara madú baik individu atau 

masyarakat. 

Citra dalam pemahaman sehari-hari bias diartikan kesan, berkenaan dengan 

penilaian terhadap seseorang, instansi, lembaga dan lain-lain. citra yang 

berhubungan dengan seorang dai dalam prespektif komunikasi erat kaitannya dengan 

kredibilitas yang dimilikya. Kredibilitas akan sangat menentukan citra seseorang. 

Teori citra dai menjelaskan pengertia madú terhadap kredibilitas dai, apakah dia 

mendapat penilaian positif ata negatif dimata madúnya. Persepsi madú baik positif 

maupun negatif terhadap diri seorang dai sanagnt berpengaru dalam menentukan 

apakah merekaakan menerima pesan tersebut atau tidak. Semakin tinggi kredibilitas 

seorang dai maka semakin mudah madú menerima pesan-pesan yang disampaikan, 

begitu juga sebaliknya.
44

 

Seorang dai yang akan bertugas menyebarkan pesan-pesan Allah, niscaya 

harus membangun kredibilitas diri. Membekali diri dengan keilmuan, keahlian, 

integritas kepribadian dan sikap mental lainnya. Ia akan dihadapkan pada berbagai 

macam situasi sosial, serta macam-macam pribadi yang sudah tentu membutuhkan 

cara-cara tersendiri untuk menghadapinya. Untuk itu, diperlukan dai-dai yang 

kreatifitas dan tercerahkan. 

Wacana utama bagi setiap dai dalam rangka mengoptimalkan dan 

membangun citra positif melingkupi tiga dimensi, yaitu kebersihan hati, kecerdasan 
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pikiran dan keberanian mental. Jika seorang dai hanya mamiliki kebersihan hati saja, 

misalnya tanpa didukung oleh kecerdasan intelektual dan keberanian mental, maka 

pekerjaan dakwahnya akan mudah terhenti. Begitu pula sebaliknya, jika seorang dai 

hanya memiliki kecerdasan intelektual belaka tanpa didukung oleh kebersihan hati 

dan mental, maka yang terjadi hanya akan mengganggu kehidupan masyarakat. 

b. Teori Proses dan Tahapan Dakwah 

Ada beberapa tahapan dakwah rasulullah dan para sahabatnya yang dapat 

dibagi menjadi beberapa tahapan: 1) tahap pembentukan (takwin). 2) tahapan 

penataan (tandzim), 3) tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah pada 

generasi penerus dalam haji wada (taudi’). 

Pertama, Model dakwah dalam pembentukan (akwin), pada tahapan ini, 

kegiatan utamanya adalah dakwah bi al-lisan (tablig) sebagai ikhtiar sosialisasi 

ajaran tauhid kepada masyarakat Mekkah. Interaksi Rasulullah saw. dengan para 

madú mengalami ekstensi secara bertahap. Keluarga terdekat, perorangan dan 

kemudian kepada kaum musyrikin. Sasarannya: bagaimana supaya terjadi 

internalisasi Islam dalam kepribadian madú kemudian apa yang sudah diterima dapat 

diekspresikan dalam ghirah dan sikap membela keimanan (akidah).
45

 

Kedua, Tahap penataan dakwah (tandzim), setelah Nabi saw. memperoleh 

izin hijrah dan setelah sampai di Madinah, ada beberapa langkah mendasar Nabi saw. 

yang perlu diperhatikan; a) membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi di 

Madinah, b) membentuk lembaga ukhuah islamiah antara muhajirin dan anshar, c) 

membuat mebuat ‚Piagam Madinah‛ yang disepakati berbagai suku dan kaum 

Yahudi.  
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Tiga peristiwa dakwah yang strategis itu memberikan kerangka kerja dakwah 

Islam. Pertama, berpijak dari masjid dakwah Nabi saw. menata dan mengembangkan 

masyarakat Islam. Kedua, untuk meperkuat basis komunitas muslim awal, dakwah 

Islam sangat memerlukan organisasi atau lembaga yang mempresentasikan kekuatan 

ukhuwah islamiah baru di Madinah antara Muhajirin dan Anshar sebagai wadah 

tunggal dakwah Islam di Madinah. Ketiga, Tahap pelepasan dan kemandirian 

(taudi’), pada tahap ini umat dakwah (masyarakat buna) telah siap menjadi 

masyarakat yang mandiri, dank arena itu merupakan tahap pelepasan dan perpisahan 

dakwah secara menejerial. Umat dakwah telah siap melanjutkan estafet 

kepemimpinan dan perjuangan dakwah. Apa yang dilakukan Rasulullah saw. ketika 

haji wada’ dapat mencerminkan tahap ini dengan kondisi masyarakat yang telah siap 

meneruskan risalahnya.
46

  

B. Perspektif Teori Konflik Sosial 

1. Pengertian Konflik dan Jenisnya 

Konflik berasal dari kata kerja latin ‚Configere‛ yang berarti ‚saling 

memukul‛.  Secara  sosiologis,  konflik  diartikan  sebagai  suatu  proses  sosial 

antara   dua   orang   atau   lebih   yang   mana   salah   satu   pihak   berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak 

berdaya.
47

 

Konflik juga diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan pendapat antara 

paling tidak dua orang atau kelompok. Defenisi konflik tersebut sejalan dengan 

                                                           

46
Enjang dan Aliyudin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofi dan Praktis, h. 131.   

47
Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, Pengantar Sosiologi Dasar (Jakarta: Prestasi 

Pustakarya, 2011), h. 113.  



38 

 

 

pengertian konflik yang digunakan secara luas oleh lembaga seperti The British 

Council yang menyebut konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih 

(individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang 

tidak sejalan.
48

  

Hassan Shadily, mengartikan konflik sosial sebagai proses yang menunjukkan 

pengaruh menentang antara perseorangan atau golongan dalam mengejar tujuan yang 

sama.
49

 Pengertian yang dikemukakan Hassan Shadily tersebut menggambarkan 

adanya dua pihak yang saling menentang (kontra), baik perseorangan maupun 

kelompok dalam mengejar tujuan yang sama. Timbulnya persaingan atau kontra 

menurut pengertian ini lebih disebabkan karena tujuan yang hendak dicapai 

masing-masing pihak sama. Sehingga mereka berebut peluang untuk meraih tujuan 

itu.  

Pengertian lain diajukan Thomas Hobes seperti yang dikutip Haselits, bahwa 

konflik sosial menurutnya adalah keadaan yang alami, yaitu keadaan perang dari 

sekalian manusia melawan sekalian manusia.
50

 Apa yang dikemukakan Hobes 

menunjukkan sikap pertentangan antar kelompok-kelompok manusia. Hal itu 

disebabkan karena adanya keinginan untuk saling mengatasi.  Sehingga menurut 

Hobes, untuk mengelakkan keadaan seperti itu, setiap orang atau masyarakat harus 

mengadakan kontrak dalam arti agar terdapat persesuaian paham antara satu dengan 

lainnya.  
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Perspektif sosiologi, memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri 

dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna 

memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Dalam  pandangan  ahli  sosiologi,  masyarakat  yang  baik ialah masyarakat yang 

hidup dalam situasi konfliktual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial 

utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap-tahap yang lebih 

sempurna. Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki 

kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan 

tersebut yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling 

mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan diantara elemen lainnya.
51

 

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam 

suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, 

kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain  sebagainya. Dengan 

adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi 

yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat 

yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok 

masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya 

sebuah masyarakat itu sendiri.  

Bertolak dari asumsi diatas, maka sesungguhnya adanya sejumlah perbedaan 

dalam kehidupan sosial merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu menjadi 

penyebab timbulnya konflik. Sebab dalam menata kehidupan bermasyarakat 

diperlukan sejumlah teori dan cara yang boleh jadi di antara teori dan cara-cara itu 
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saling berbeda. Tetapi justru perbedaan itu memperkaya dinamika kehidupan 

masyarakat.  

Terdapat berbagai jenis konflik yang dikelompokkan dalam beberapa jenis 

antara lain sebagai berikut: 

a. Konflik brdasarkan posisi pelaku yang berkonflik  

1) Konflik vertikal, merupakan konflik antara komponen masyarakat di dalam 

satu struktur yang memiliki hirarki. Misalnya konflik yang terjadi antar 

atasan dan bawahan dalam sebuah kantor.  

2) Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau 

kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Misalnya konflik 

yang terjadi antara organosasi massa. 

3) Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya 

ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga 

menimbulkan pertentangan yang ekstrim.
52

  

b. Konflik berdasarkan fungsinya  

1) Konflik konstruktif, adalah konflik yang mempunyai nilai positif kepada 

pengembangan organisasi 

2) Konflik destruktif, adalah konflik yang memiliki dampak negatif kepada 

pengembangan organisasi. 

c. Konflik berdasarkan dampak yang timbul  

1) Konflik fungsional, adalah konflik yang memberikan manfaat atau 

keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan 

baik 
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2) Konflik infungsional, adalah konflik yang dampaknya merugikan orang lain.  

d. Konflik berdasarkan sumber konflik 

1) Konflik tujuan, adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan 

individu, organisasi atau kelompok yang memunculkan konflik 

2) Konflik peranan, adalah konflik yang terjadi karena terdapat peran yang lebih 

dari satu 

3) Konflik nilai, adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang 

dianut oleh seseorang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau 

kelompok 

4) Konflik kebijakan, adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok 

tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi.
53

 

Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi 

dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik 

sosial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional: 

1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena 

masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam 

menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah 

pembagian warisan dalam keluarga 

2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan 

politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan 

pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, 

dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpartai politik 

pada saat kampanye 
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3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda 

karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. 

Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat 

diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan 

4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya 

perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di 

masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah 

perusahaan yang menuntut kenaikan upah 

5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa 

kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya 

konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa 

negara besar.
54

  

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan 

atas empat macam, yaitu sebagai berkut: 

1) Konflik yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik 

peran.    

2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial 

3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir 

4) Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara atau 

organisasi internasional.
55
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Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa konflik memiliki dimensi 

yang sangat luas tidak hanya menyangkut konflik antar pribadi dalam konteks 

hubungan keluarga dan relasi antarpersonal, melainkan juga konflik dapat 

berdimensi politik, rasial, antarkelas sosial, hingga konflik yang bersifat 

internasional atau antar-negara. Sehubungan dengan pembahasan teoretis konflik, 

jenis konflik yang diangkat dalam penelitian ini adalah konflik antar kelompok yang 

terjadi di Kecamatan Masamba. 

2. Konflik Sosial dalam Perspektif Teori 

Konflik dalam perspektif kajian sosiologis meliputi beragam sudut pandang 

sebagaimana yang dikonseptualkan oleh para ahli berdasarkan paradigma atau 

mazhab yang mendasari pemikiran mereka masing-masing. Setidaknya terdapat tiga 

mazhab yang dominan dalam pembahasan mengenai sosiologi konflik, yaitu mazhab 

positivis, mazhab humanisme, dan mazhab kritis. 

Novri Susan dalam uraiannya merangkum pokok pemikiran para ahli 

mengenai konflik, antara lain George Simmel dan Lewis Coser tentang konflik 

memiliki fungsi positif, Karl Marx dan Ibnu Khaldun tentang konflik menjadi 

dinamika sejarah manusia, Max Weber dan Ralf Dahrendorf tentang konflik menjadi 

entitas hubungan sosial, dan Maslow dan John Burton tentang konflik sebagai 

bagian dari proses pemenuhan kebutuhan manusia.
56

 

Dalam konteks pembahasan ini, tiga teori yang digunakan sebagai 

pendekatan untuk menganalisis fokus permasalahan penelitian adalah teori konflik 

kelompok dan perjuangan kelas perspektif Ibnu Khaldun dan Karl Marx, teori 
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fungsionalisme konflik perspektif Lewis A. Coser, dan pendekatan konflik komunal 

perspektif teori konflik kontemporer. Ketiga aspek teori tersebut digunakan untuk 

menganalisa realita konflik sosial yang berdimensi kelompok di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara, sehingga dapat diungkapkan faktor-faktor 

penyebab terjadinya konflik sosial tersebut. 

a. Teori Konflik Kelompok  

Pokok pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konflik sosial sebagaimana yang 

dikutip oleh Novri Susan, adalah konflik kelompok, dominasi kekuasaan, dan 

dinamika konflik dalam sejarah manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang konflik 

kelompok dan perjuangan kelas memiliki kemiripan dengan pemikiran Karl Marx 

yang baru muncul lima abad kemudian.
57

 Menurut Novri Susan tidak ada dokumen 

yang menunjukkan bahwa pemikiran Marx juga dipengaruhi oleh Khaldun, namun 

pemikiran kedua tokoh ini memberi rangkaian konsep sosiologi konflik yang serupa. 

Khaldun dan Marx berhasil memperlihatkan konflik kelompok sosial dan kelas yang 

memengaruhi dinamika masyarakat. Terlepas klasifikasi teori sosiologi konflik 

klasik yang di antaranya mencakup kedua tokoh tersebut, namun sebenarnya 

pemikiran klasik keduanya memberi pengaruh yang cukup besar trerhadap 

perkembangan teori konflik kontemporer. 

Ibnu Khaldun menyampaikan sebagaimana dikutip Novri Susan, bahwa 

dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan 

kelompok sosial berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal. Kelompok 

sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi 

terhadap berbagai konflik. Dari sini dapat dilihat bagaimana Ibnu Khaldun yang 
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hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan 

kekuasaan.
58

 

Marx mengajukan konsepsi penting tentang konflik, yaitu tentang 

masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara 

panjang lebar tetapi menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada waktu itu, terdiri 

dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kedua kelas 

ini berada dalam suatu struktur sosial yang hirarkis, dan borjuis melakukan 

eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis.
59

 

Teori kelas dari Marx berdasarkan pemikiran bahwa: ‚sejarah dari segala 

bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah pertikaian antar 

golongan‛, sejak masyarakat manusia mulai dari bentuknya yang primitif secara 

relatif tidak berbeda satu sama lain, masyarakat itu tetap mempunyai perbedaan-

perbedaan fundamental antara golongan yang bertikai di dalam mengejar 

kepentingan masing-masing golongan. Dalam materialisme sejarah-nya, Marx 

mengungkapkan selalu adanya konflik antara pemilik dan bukan pemilik alat 

produksi yang tiada henti-hentinya. Garis besar teori Marx tentang konflik 

mencakup beberapa pokok bahasan: 1) penyebab konflik, 2) siapa yang konflik, 3) 

intensitas konflik dan 4) penyelesaian konflik.
60

 

Marx menjelaskan sebagaimana dikutip Nanang Martono, bahwa agama 

memiliki fungsi untuk memelihara status quo atas suatu kelas sosial yang berkuasa 

di atas kelas yang lain dalam masyarakat secara keseluruhan. Kelompok borjuis 
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menurut Marx, ternyata menggunakan doktrin agama untuk mempertahankan 

posisinya agar dapat terus menguasai dan mengeksploitasi kelas ploletar. Marx 

kemudian menyebut agama sebagai ‚candu‛, yang menyebabkan kelas proletar terus 

‚menikmati‛ ekploitasi dari kelas borjuis, mereka seolah ikhlas menerima 

penindasan tersebut. Singkatnya, kelas proletar diwajibkan untuk bekerja keras agar 

dapat mencapai surga.
61

 

b. Teori Fungsionalisme Konflik 

Lewis Coser adalah salah satu pelopor sosiologi konflik struktural. Menurut 

Wallace dan Wolf seperti yang ditulis oleh Novri Susan, ada dua pokok pemikiran 

penting dari Coser mengenai konflik sosial, Pertama, pendapatnya mengenai konflik 

sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok 

kepentingan. Kedua, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan 

perubahan sosial. Dengan perkataan lain, Coser menyatakan bahwa konflik 

sebenarnya memiliki fungsi terhadap sistem sosial, dan ia menolak bahwa hanya 

konsensus dan kerja sama yang memiliki fungsi terhadap pembentukan integrasi 

sosial.
62

 

Pada intinya Coser beranggapan bahwa konflik merupakan proses yang 

bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur 

sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih 

kelompok. Ketika konflik berlangsung Coser melihat katup penyelamat dapat 

berfungsi untuk meredakan permusuhan. Katub penyelamat adalah mekanisme 

                                                           

61
Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial; Prespektif Klasik, Posmodern dan 

Poskolonial, h. 174.  

62
Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, h. 45. 



47 

 

 

khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik 

sosial. Katub penyelamat merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas atas 

sistem atau struktur sosial. 

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang 

realistis dari yang tidak realistis. konflik yang realistis berasal dari kekecewaan 

terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan 

kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang 

dianggap mengecewakan. 

Coser juga mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang, 

permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, fungsionalitass konflik 

dan kondisi-kondisi yang memengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur 

kelompok sosial adalah sebagai berikut:
 

1) Fungsionalitas konflik, Coser menyatakan bahwa yang penting dalam 

menentukan apakah suatu konflik fungsional atau tidak ialah tipe isu yang 

merupakan subjek konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak 

mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika 

menyerang suatu nilai inti. 

2) Permusuhan dengan kelompok sosial yang intim. Bila konflik berkembang 

dalam  hubungan-hubungan  sosial  yang  intim,  maka  pemisahan  antar 

konflik realistis dan non realistis lebih sulit untuk dipertahankan. Semakin 

dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang sudah 

tertanamkan makin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang 

mengungkapkan rasa permusuhan. 
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3) Kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar  dan 

struktur kelompok menurut coser, konflik dengan kelompok luar akan 

membantu memantapkan batas-batas struktural. Sebaliknya konflik dengan 

kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi didalam kelompok.
63

 

Fungsi positif dari konflik menurut Lewis A. Coser merupakan cara atau 

alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem 

sosial yang ada. Proposisi yang dikemukakan oleh Lewis Coser yaitu: 

1) Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok  dalam (in group) 

akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan 

kelompok luar bertambah besar. 

2) Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik 

dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok- 

kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang 

bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. 

3) Para menyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi, kalau mereka 

tidak  dapat  dibujuk  masuk  ke  jalan  yang  benar,  mereka  kemungkinan 

diusir atau dimasukan dalam pengawasan yang ketat.
64

  

Sosiolog konflik Amerika Serikat ini, bertitik berat pada konsekuensi-

konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. 

Teorinya menunjukkan kekeliruan jika memandang konflik sebagai hal yang melulu 

merusak system sosial, karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada 

masyarakat luas dimana konflik tersebut terjadi. Konflik justru dapat membuka 
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peluang integrasi antar kelompok. Coser melihat konflik sebagai mekanisme 

perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, 

dalam masyarakat.  

c. Pendekatan Konflik Komunal 

Konflik komunal adalah terjadinya pergeseran nilai dan disintegrasi norma 

yang kecenderungan membangkitkan disharmoni (tidak kesesuaian) sehingga 

mengarah ke kegiatan alih fungsi kepercayaan kepada identitas komunal. Identitas 

kelompok, etnisitas bangsa, identitas sosial budaya, identitas kepercayaan dan 

simbol-simbol orang tertentu yang menjalankan arah kebijakan yang dianggap 

flesibelitas sehingga sering menyebabkan retaknya hubungan antar komunal di 

masyarakat.  

Teori konflik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terutama 

pemikiran konflik struktural dari Coser memberi pengaruh yang besar terhadap 

berbagai pendekatan analisis konflik multidisipliner, terutama yang disebut sebagai 

pendekatan primordial, instrumental dan konstruksi sosial.
65

  

Pertama, pendekatan kajian konflik primordial misalnya banyak dilakukan 

pasca perang dingin dan atau pasca Orde Baru dalam konteks Indonesia. Menurut 

Giddens, persoalan konflik dalam masyarakat juga mendapatkan perhatian dari para 

pengamat etnik, ras, kelompok identitas dan kepentingan dalam struktur sosial. 

Analisis ini disebut pendekatan primordial yang melihat konflik sebagai akibat dari 

pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti identitas berbasis etnis dan 

keagamaan. 
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Kedua, pendekatan instrumental memiliki gagasan tentang adanya dorongan 

kuat dari kepentingan kelompok politik, kemunculan provokator dalam masyarakat 

yang memiliki tujuan tertentu dalam keadaan masyarakat yang tengah ricuh. 

Identitas komunal kemudian dimanfaatkan secara manipulatif untuk mencapai 

tujuan politik yang tersembunyi. Dorongan politik lokal maupun nasional 

mendorong masyarakat ke medan konflik kekerasan, sebagai contoh konflik 

kekerasdan di Ambon Maluku. Pandangan ini melihat identitas kultural merupakan 

hasil manipulasi dan mobilisasi para elit politik untuk kepentingan dan tujuan politik 

mereka. 

Ketiga, pendekatan konstruksi sosial konflik. Pendekatan ini melihat konflik 

sebagai dialektika kenyataan dalam masyarakat. Individu dan kelompok sosial 

menyadari bahwa konflik itu eksis dalam dunia sehari-hari mereka, sehingga konflik 

menjadi proses sosial untuk perubahan atau mempertahankan tatanan sosial. Konflik 

adalah inheren dalam struktur kesadaran masyarakat sehingga selalu ada gambaran 

yang nyata tentang konflik. Pendekatan ini terlibat dalam pembahasan proses sosial 

masyarakat, tentang pengalaman sehari-hari yang par excellence, interaksi dan 

tindakan yang muncul sebagai bentuk imperatif struktur kesadaran.  

Konflik komunal sudah menjadi bahasan sehari-hari di media massa 

belakangan ini. Seolah menunjukkan bahwa konflik antar kelompok di masyarakat 

sudah menjadi fenomena yang biasa, dan omnipresent (hadir dimanapun). Meski 

sudah menjadi hal yang biasa, tetap saja konflik komunal menjadi berita yang sangat 

menarik. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Sigi Sulawesi Tengah dan 

yang lainnya, tidak terkecuali di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.  
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C. Konsep Dakwah Jamaah Tablig  

1. Sejarah Berdirinya Jamaah Tablig 

Pembentukan Jamaah Tablig beserta pemikiran dan pola dakwahnya, tidak 

dapat dipisahkan dari aspek sejarah, geografis dan kultural India sebagai tempat 

kelahiran jamaah ini. Kemunculan Jamaah Tablig sebagai suatu gerakan yang 

membangkitkan kembali identitas religius kultural muslim merupakan sebuah 

kelanjutan dari kecenderungan kebangkitan Islam di India Utara pada pertengahan 

abad ke-19 ketika Inggris sedang berkuasa, umat muslim India di bagian Utara mulai 

mengumpulkan kembali kekuatan politik mereka.
66

 

Jamaah Tablig didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana 

Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, sebuah provinsi di India. Nama lengkapnya 

adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il al-Hanafi ad-Diyubandi al-Jisyti al-

Kandahlawi kemudian ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari 

Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara ad-Dihlawi 

adalah nama lain dari Dihli (New Delhi), ibu kota India. Di negara inilah markas 

gerakan Jamaah Tablig berada. Adapun ad-Diyubandi adalah asal kata dari 

Diyuband, yaitu madrasah terbesar bagi penganut Madzhab Hanafi di semenanjung 

India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat al-Jisytiyah, yang didirikan 

oleh Mu’inuddin al-Jisyti.
67

 

Nama Jamaah Tablig hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang sering 

menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja 
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tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus 

memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama ‚ gerakan iman‛. 

Ilham untuk mengabdikan hidupnya total hanya untuk Islam terjadi ketika Maulana 

Ilyas melangsungkan Ibadah Haji keduanya di Hijaz pada tahun1926. 

Jamaah Tablig muncul sebagai gerakan yang mengimbangi gerakan 

pengalihan Hindu yang agresif di India pada saat itu. Maulana Ilyas berkeyakinan 

bahwa gerakan keagamaan Islam yang kultural merupakan metode yang dapat 

memurnikan kaum muslim dari kehidupan mereka. Institusi pendidikan tradisional 

yang disebut dengan ‚madrasah‛ pun didirikan sebagai langkah awal memperbaiki 

dan mendidik kaum muslim. Wilayah Mewat sebagai tempat kelahiran Jamaah 

Tablig berhasil membentuk jaringan sekolah-sekolah agama berbasis masjid yang 

mengajarkan praktek keislaman yang benar.
68

 

Maulana Ilyas menyeru manusia kepada Islam dengan menggunakan cara 

yang sederhana. Caranya adalah mengorganisasi unit-unit yang terdiri atas sekurag-

kurangnya sepuluh orang dan mengirim mereka ke pelbagai kampung. Unit-unit 

tablig ini, dikenal sebagai jamaah (kelompok) yang akan mengunjungi sebuah 

kampung, mengundang kaum muslimin setempat untuk berkumpul di masjid atau 

satu tempat berkumpul lainnya, lalu menyampaikan pesan mereka dalam bentuk 

mengikuti enam tuntunan. Konsep gerakan dakwah yang digagas oleh Maulana Ilyas 

ini mengambil jalur diluar wilayah politik. Menurut Maulana Ilyas, jamaah tidak 

akan mampu mencapai tujuannya jika mengambil bagian di wilayah politik praktis.
69
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Sepeninggal Syekh Maulana Ilyas, tampuk kepimimpinan Jamaah Tablig 

diteruskan oleh putranya, Syekh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Ia lahir pada 25 

Jumadil Awal 1335 H / 20 Maret 1917 di Desa Kandahlah, India. Muhammad Yusuf 

sudah hafal al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Selepas tamat belajar al-Qur'an, ia 

melanjutkan dengan mempelajari Hadis dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dia juga 

menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dengan melakukan perjalanan 

bersama kelompok-kelompok pengkhutbah di seluruh Anak Benua India-Pakistan. 

Selama di bawah kepemimpinannya, gerakan operasi Jamaah Tablig diperluas 

hingga melintasi provinsi-provinsi di bagian utara India. Ia juga menggalang ribuan 

kelompok untuk melakukan perjalanan ke seluruh India. Selama masa jabatannya 

pula, aktivitas Jamaah Tablig menyebar ke negeri-negeri di Asia Tenggara, Timur 

Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Ia wafat di Lahore dalam usia 48 

tahun.
70

 

2. Konsep Dakwah Jamaah Tablig  

Jamaah Tablig dalam menjalankan aktifitasnya, memegang konsep dakwah 

yang dikenal dengan istilah ushul al-sittah (enam landasan pokok) atau al-sifat al-

sittah (sifat yang enam) dalam setiap dakwahnya. Enam landasan pokok ini adalah 

merupakan rangkuman dari sifat-sifat para Sahabat Nabi saw. yang kemudian 

disebut dengan Enam Sifat Sahabat. 

Enam Sifat Sahabat tersebut kemudian ditopang dengan atauran (tertib 

dakwah) yang dikenal dengan usul-usul dakwah yang berjumlah dua puluh delapan 

usul. Usul dakwah tersebut merupakan rambu-rambu bagi siapa saja yang ikut dalam 
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usaha dakwah Jamaah Tablig khususnya pada saat khuru@j fii sabi@lillah (keluar di 

jalan Allah).  

a. Enam Sifat Sahabat 

Kejayaan dan kesuksesan seluruh makhluk ada dalam kekuasaan Allah swt. 

yang telah menjadi ketetapann-Nya dan tidak akan berubah hingga hari kiamat. 

Kesuksesan dan kebahagiaan seluruh umat manusia hanya ada dalam amal agama 

yang semprna, sejauhmana ia taat kepada Allah swt. dan Rarul-Nya. 

Para sahabat radialla@hu anhum adalah orang-orang yang telah sukses di dunia 

dan akherat, Allah swt telah ridha kepada mereka sebagai contoh masyarakat yang 

mengamalkan agama secara sempurna. Meskipun kehidupan mereka jauh dari 

sentuhan teknologi dan rekayasa industri, namun mereka memperoleh kesuksesan 

karena telah berkorban di jalan Allah swt untuk membentuk sifat-sifat yang mulia 

dalam diri mereka. Allah swt. membentuk sifat-sifat yang mulia dalam diri mereka, 

sifat-sifat tersebut ialah: 

1) Yakin pada kalimat thoyyibah (La@ Ila@ha Illallah Muhammadur Rasu@lullah) 

2) Sholat khusyu@’ wal khudlu @’ 

3) Ilmu ma’a dzikir 

4) Ikro@mul muslimi@n 

5) Tashi@hun niyyah 

6) Da’wah wa tabligh/ khuru @j fi sabi@lillah.
71

 

Enam Sifat Sahabat Radhiallahu Anhum tersebut bukan merupakan wujud 

agama yang sempurna, karena agama yang sempurna terkandung dalam al-Qur’an 
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dan Hadis, tetapi apabila Enam Sifat Sahabat tersebut ada dalam diri setiap muslim, 

maka Allah swt. akan memberikan kemudahan untuk mengamalkan agama secara 

sempurna. 

a) Yakin pada Kalimat Tayyibah 

Kalimat tayyibah yakni la@ Ila@ha Illallah Muhammadur Rasu@lullah, yang 

berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad saw. 

adalah utusan Allah. Sebuah keyakinan kapada Allah swt. dengan mengeluarkan 

keyakinan kepada makhluk dari dalam hati lalu memasukkan keyakinan syaha@dat ke 

dalam hati. Menafikkan seluruh kekuatan makhluk, bahwa makhluk tidak bisa 

memberi manfaat dan mudharat tanpa izin Allah swt. menetapkan dan meyakini 

bahwa hanya Allah swt. yang mengatur semua makhluk dengan segala sifat-sifatnya. 

Cara untuk mendapatkan keyakina tersebut adalah dengan mendakwahkan 

pentingnya iman, latihan dengan cara membentuk halaqah iman, dan berdoa kepada 

Allah swt. agar dikaruniakan hakikat iman.
72

 Firman Allah swt. dalam QS A@li 

Ímra@n/12: 132. 

             

Terjemahnya: 

Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
73

 

Untuk memahami hal ini perlu adanya sifat iman. Ketika hujan turun adalah 

ujian iman. Jika beranggapan bahwa hujan terjadi disebabkan musim, berarti gagal 

dalam ujian iman. Kerena hakekatnya hujan turun karena Qudratullah atau ketetapan 
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Allah. Langit yang sangat tinggi bisa tegak tanpa tiang dan tidak ambruk karena 

disanggah oleh Qudratullah. Demikian halnya matahari bersinar bukan berasal dari 

matahari itu sendiri, tetapi berasal dari Qudratullah.  

b) Salat Khusyu@’ wal Khudu @’ 

Salat khusyu’ wal khudu’adalah salat dengan konsentrasi batin dan 

merendahkan diri di hadapan Allah swt. Salat adalah hubungan langsung antara 

seorang hamba dengan khaliknya. Khusyu@’ adalah konsentrasi pikiran, hati dan 

perasaan serta seluruh anggota badan tawajjuh di hadapan Allah swt. Khusyu@’ ialah 

timbulnya perasaan diawasi oleh Allah swt., merasakan keagungan-Nya, 

mensyukuri belas kasih-Nya, merenungi makna al-Qurán yang sedang diucapkan 

dan yang didengarkan, memahami zikir-zikir yang diucapkan termasuk tasbih, 

tahmid, tahlil, dan takbir. Seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah swt. untuk 

melaporkan semua amalan yang telah dan sedang dikerjakan serta menyampaikan 

harapan-harapan kepada-Nya melalui aktivitas ibadah. Sedang khudu@’, adalah 

merendahkan diri sebagai tanda kepatuhan tunduk terhadap kebesaran Allah swt. 
74

  

Melakukan salat dengan tenang, tidak melakukan gerakan selain yang 

diperintahkan dalam rukun dan tertibnya shalat, yaitu pada awal waktu, di tempat 

azan dikumandangkan dan secara berjamaah. Salat tidak hanya sekedar mencegah 

perbuatan keji dan mungkar, tetapi mengubah kemungkaran dan keburukan menjadi 

kebaikan. Firman Allah swt. dalam QS al-‘Ankabu @t/29: 45. 

             

Terjemahnya: 
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Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan 

mungkar.
75

 

Salat adalah amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah swt. Jika 

salatnya baik, maka segala amalan yang lain akan menjadi baik. Tetapi jika salatnya 

buruk, maka semua amalannya tidak akan diterima. Salat adalah ibarat kepala pada 

tubuh, jika manusia tanpa kaki atau tangan disebut cacat, namun jika manusia tanpa 

kepala disebut orang mati. 

Para sahabat radiallahu anhum menyelesaikan masalahnya atau menunaikan 

hajatnya dengan salat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 45. 

                         

Terjemahnya: 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.
76

 

Shalat khusyu@’ wal khudu @’ dapat diperoleh dengan cara mendakwahkan 

pentingnya shalat khusyu@’ dan latihan shalat khusyu@’, dengan cara memperbaiki 

tertib zahir shalat mulai cara istinja, wudhu dan memaknai setiap bacaan-bacaan 

serta gerakan-gerakan shalat, menghadirkan keagungan Allah swt. di dalam hati, 

belajar menyelesaikan segala permasalahan dengan shalat dan berdoa agar diberi 

shalat yang khusyuk.
77
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c) ‘Ilmu maá Dzikir (ilmu yang disertai dengan zikir) 

Ilmu yang di maksud adalah setiap kepemilikan ilmu harus dibarengi dengan 

perasaan ingat kepada Allah swt., karena jika seseorang berilmu namun tidak 

mengingat Tuhannya maka akan muncul potensi keburukan pada dirinya. Intinya 

bahwa ilmu adalah semua petunjuk yang datang dari Allah swt. melalui Rasulullah 

saw. Begitu pula dengan zikir, ketika seseorang hanya melakukan zikir saja namun 

tidak memiliki ilmu agama maka akan terjebak dalam kejahatan. Ilmu dan zikir 

merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ilmu ibarat jalan dan zikir 

adalah cahayanya. Jika seseorang berjalan di dalam kegelapan tanpa bantuan cahaya, 

maka ia akan tersesat. 

Tujuan ilmu adalah untuk mengetahui perintah Allah swt. dan zikir untuk 

melaksanakan perintah-Nya dengan membayangkan keagungan Allah swt.
78

 

Firman Allah swt. dalam QS Az-Zumar/39: 9. 

                              

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran.

79
 

Allah swt. berfirman dalam QS Ar-Ra'd/13: 28.  

           

Terjemahnya: 

Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
80
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Upaya mendapatkan hikmah dari ilmu adalah berdoa kepada Allah swt. agar 

selalu diberi perasaan butuh pada majelis yang membahas tentang keutamaan-

keutamaan ilmu. Sementara cara mendapatkan manfaat dari zikir adalah dengan 

mendakwahkan pentingnya zikir, latihan membaca al-Qurán, shalawat dan istigfar 

serta berdoa kepada Allah swt. agar diberikan perasaan kebutuhan terhadap zikir 

tersebut.
81

 

d) Ikra@mul Muslimi@n (memuliakan sesama muslim) 

Memuliakan sesama muslim, yaitu menunaikan hak-hak sesama muslim 

tanpa  mengharapkan hak-hak pribadi ditunaikan. Sifat ikra@m yang terendah adalah 

sabar dan tidak merepotkan orang lain. Menyusahkan orang lain akan merusak amal 

dan akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat.
82

 Ikra@m bukan hanya dengan 

lisan, tetapi dengan hati dan perbuatan. Ikra@m yang paling tinggi adalah mengajak 

orang lain untuk taat kepada Allah swt. agar selamat dari azab-Nya di dunia dan 

akherat. 

Jika para ahli dakwah memiliki sifat ikra@@@@@m dan ditingkatkan sampai pada 

derajat itsar (mendahulukan hak orang lain daripada dirinya sendiri), maka Allah swt 

akan menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi. Semua fitnah akan hilang bila ahli 

dakwah memiliki sifat itsar yang benar. Munculnya hotel, bank dan restoran 

menandakan sifat ikra@m belum terwujud pada umat saat ini. Ketika orang-orang 

meliha amal-amal agama wujud sempurnah di Madinah, mereka berbondon-bondong 
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memeluk Islam. Pada waktu itu tidak ada hotel dan restoran, para sahabat radiallahu 

anhum memberikan tempat menginap dan jamuan makan di rumah-rumah mereka.
83

 

Sebagaiman Rasulullah saw. bersabda: 

الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ   عَنْ أَبِ حََْزةََ أنََسْ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الُله عَنْوُ، خَادِمُ رَسُوْلِ الِله صَلَّى
لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ يُُِبَّ لَأخِيْوِ مَا يُُِبُّ  :الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنِ النَّبِِِّ صَلَّى

 ومسلم رواه البخاري .لنَِ فْسِو

Artinya: 

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau 
bersabda: ‚Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai 
saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai dirinya sendiri.

84
   

Ikra@m al-muslimi@n dapat dicapai dengan mendakwahkan perlunya 

memuliakan sesame muslim. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah memuliakan 

para ulama, menghormati orang tua, memberikan salam kepada orang yang dikenal 

dan yang belum dikenal serta berdoa kepada Allah swt. agar diberkan kemampuan 

untuk memuliakan sesame muslim.
85

 

e) Tashi@hun Niat (meluruskan niat) 

Tashi@hun niat, yaitu memperbaiki niat atau dengan kata lain niat yang ikhlas. 

Niat ikhlas yang dimaksud adalah setiap muslim harus selalu ditanamkan kejujuran 

dan ketulusan dalam segala usaha. Ikhlas dalam setiap aktivitas yang dimaksud 

adalah untuk membentuk kehidupan seseorang dan setiap aktifitas yang dilakaukan 
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hanya mencari keridhaan Allah swt. dan demi menjalankan perintah-Nya, dan bukan 

demi suatu keuntungan duniawi.
86

 Ikhlas adalah suatu rahasia antara hamba dengan 

Rabnya yang didak diketahui oleh orang lain walau malaikat sekalipun. Ikhlas adalah 

ruh atau jiwa dari seluruh amal ibadah. Orang yang ikhlas adalah orang yang 

menyembunyikan amal baiknya, sebagaimana ia menyembunyikan amal buruknya. 

Hal ini merupakan implementasi dari keyakina bahwa Allah swt. hanya akan 

menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas.  

Ikhlas adalah iman dan iman adalah ikhlas. Mengikhlaskan niat jauh lebih 

sulit daripada melakukan seluruh amalan. Beramal mudah, tapi diterimanya amal 

tersebut itu sulit. Tidak satupun pekerjaan yang terasa paling berat bagi jiwa selain 

berbuat ikhlas, karena jiwa tidak memiliki tangan untuk mngubah keikhlasan itu. 

Keikhlasan dapat diperoleh dengan mendakwahkan pentingnya niat ikhlas, 

latihan memperbaiki niat dengan cara memperbaiki niat pada setiap aktifitas baik di 

awal, pada saat pelaksanaan maupun setelah selesai melaksanakannya, serta berdoa 

kepada Allah swt. agar ditanamkan keikhlasan didalam hati.  

f) Da’wah wa Tabligh/ Khuru @j Fi@ Sabi@lillah (keluar untuk berdakwah di Jalan 

Allah) 

Da’wah wa tabligh  yaitu menyampaikan dan mengajak umat manusia taat 

kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, dengan islah (memperbaiki) diri agar keimanan 

dan keyakinan bertambah hanya kepada Allah swt, sehingga seluruh umat manusia 

di atas dunia tetap berada di dalam hidayah-Nya.
87

 Dakwah dan tablig adalah suatu 

usaha mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya dengan 
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niat memperbaiki diri, menghidupkan amal agama dalam setiap aspek kehidupan, 

sehingga Allah swt memelihara diri kita dan seluruh umat berada dalam hidayah-

Nya. Sebagaiman disebutkan dalam QS Fussilat/41: 33.  

                              

Terjemahnya: 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 
Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku 
Termasuk orang-orang yang menyerah diri?".

88
  

Meluangkan waktu dengan menggunakan harta dan diri sendiri dalam usaha 

dakwah, melanjutkan risalah kenabian yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah saw 

dan para sahabatnya sebagai tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan Allah 

swt kepada umat ini hingga akhir zaman. Firman Allah swt dalam QS Yusuf/12: 108. 

                                         

   

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, 
dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".

89
 

Dengan usaha dakwah, belajar menghidupkan agama secara sempurnah 

(kaffah) dalam kehidupan sehari hari sesuai dengan sunnah Rasulullah saw, yaitu 

dengan mengubah keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin hanya 

kepada Allah swt, serta mengubah maksud dan tujuan hidup, dari maksud hidup 

untuk dunia menjadi maksud dan tujuan hidup untuk akherat. Hakikat dakwah dan 
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tablig dapat diperoleh dengan mendakwahkan pentingnya dakwah dan tablig, latihan 

dakwah dan tablig dengan meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-

kurangnya empat bulan seumur hidup, empat puluh hari setiap tahun, tiga hari setiap 

bulan dan dua setengah jam setiap harinya, berdoa kepada Allah swt. agar diberikan 

hakikat dakwah dan tablig serta diberi kakuatan untuk menjalankan dakwah dan 

tablig.
90

 

b. Usul-usul Dakwah  

Usul dakwah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas dakwah 

Jamaah Tablig, kerena usul dakwah merupakan rambu-rambu atau aturan yang harus 

dipegang agar kerja dakwah bisa terarah dan bisa diterima oleh halayak. 

Mengamalkan usul dakwah dengan tertib maka akan meningkatkan kerja dakwah. 

Pekerjaan yang kecil bila dilakukan sesuai dengan usul akan mendatangkan 

kebaikan,  sebaliknya bila pekerjaan yang besar jika dilakukan tanpa usul tidak akan 

membuahkan hasil yang maksimal. Seseorang atau satu kelompok yang 

mengamalkan usul dengan tertib, maka usul itu akan tersebar kepada orang lain.
91

 

Jumlah dari usul dakwah sifatnya menyesuikan dengan keadaan tergantung 

kondisi dari setiap Negara. Di Malaysia misalnya, usul dakwah berjumlah dua puluh 

usul dakwah, demikian halnya di India, Pakistan dan Bangladesh dan negara-negara 

yang sebagian besar penduduknya menerima dan memahami usaha dakwah yang 

dilakukan oleh Jamaah Tablig. Khusus di Indonesia, usul dakwah berjumlah dua 

puluh delapan. Usul dakwah tersebut adalah: 
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a) Empat hal yang diperbanyak 

(1) Dakwah ilallah (mengajak manisua taat kepada Allah swt.) 

(2) Ta’lim wa ta’lum (belajar mengajar) 

(3) Dzikir wal ibadah 

(4) Khidmad (pelayanan) kepada kaum muslimin. 

b) Empat hal yang dikurangi 

(1) Makan dan minum 

(2) Tidur dan istrahat 

(3) Keluar dari masjid 

(4) Berbicara dan perbuatan yang sia-sia.  

c) Empat hal yang dijaga 

(1) Taat kepada amir (pemimpin) selama amir taat kepada Allah dan Rasul-Nya 

(2) Mendahulukan amalan ijtima@í dari amalan infiro@di 

(3) Kehormatan atau adab-adab masjid 

(4) Sabar dan tahan uji.  

d) Empat hal yang harus ditinggalkan 

(2) Mengharap kepada makhluk  

(3) Meminta kepada selain Allah swt 

(4) Boros dalam hal makanan dan pakaian  

(5) Memekai barang orang lain tanpa izin. 

e) Empat hal yang tidak boleh disentuh 

(1) Politik praktis dalam dan luar negeri 

(2) Khilafiah (perbedaan pendapat atau mazhab dalam masalah fiqih) 

(3) Membicarakan aib seseorang atau masyarakat 
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(4) Meminta sumbangan dan membicarakan status sosial (pangkat dan jabatan). 

f) Empat hal yang didekati (pilar-pilar agama) 

(1) Ulama atau guru agama (tadris) 

(2) Ahli dzikir 

(3) Penulis kitab 

(4) Juru dakwah (muballigh). 

g) Empat hal yang dijauhi 

(1) Merendahkan 

(2) Mengkritik 

(3) Membanding-bandingkan 

(4) Tidak mudah menerima dan menolak pemberian secara langsung.
92

 

Pentingnya usul dakwah adalah apabila usul dakwah dilaksanakan maka hati 

menjadi lembut. Apabila hati menjadi lembut akan mudah tawajjuh (memusatkan 

perhatian) kepada Allah swt. Apabila tawajjuh kepada Allah swt. maka doa akan 

mudah dikabulkan. Apabila doa terkabul maka pertolongan Allah swt akan datang. 

Apabila pertolongan Allah swt datang maka agama Islam akan kuat (berjaya). Tanda 

kuatnya amalan Islam pada ummat manusia adalah hidup yang di dasari kasih 

sayang, suka tolong menolong dan saling membantu dalam perkara keduniaan 

apalagi perkara agama (keakhiratan). Nampak dalam kehidupan bermasyarakat 

saling bersilaturrahim dan bermusyawarah dalam setiap urusan, jauh dari sifat iri 

hati, dengki, hasud dan pertengkaran, umat dalam keadaan satu hati dan kasih 

sayang.  
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3. Strategi Garakan Dakwah Jamaah Tablig 

Gerakan dakwah Jamaah Tablig bersifat yang bersifat tradisional 

transformative dewasa ini telah merambah sejumlah negara di dunia. Kemajuan yang 

luar biasa tersebut. Adalah hasil kerja yang tidak kenal lelah dari anggota jamaah 

yang menjelajahi sudut-sudut bumi, dari satu benua ke benua yang lain, dengan 

membawa satu misi suci yaitu terwujudnya tatanan masyarakat Islam, seperti pada 

masa Rasulullah saw. Mereka bergerak dengan mengorbankan harta, diri dan waktu 

untuk berjuang di jalan Allah (khuru@j fi@ sabi@lillah) selama tiga hari, empat puluh hari 

dan empat bulan bahkan satu tahun.  

Setiap aktifitas manusia dalam upaya mencapai suatu tujuan tentu memiliki 

cara tersendiri. Jamaah Tablih dalam menjalankan gerakan dakwahnya, murni 

gerakan agama. Tidak ada nuansa politik dan organisasi khusus yang mengurusinya. 

Cara kerjanya diibaratkan seperti ketika umat Islam melaksanakan shalat berjamaáh, 

usai shalat jamaah kembali menjalankan aktifitas kesehariannya. Demikian halnya 

Jamaah Tablig, usai keluar di jalan Allah (khuru@j fi@ sabi@lillah), mereka kembali 

menekuni aktivitasnya masing-masing.  

Dakwah menurut Jamaah Tablig adalah mengajak dan tablig adalah 

menyampaikan.
93

 Mengajak umat manusia taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya 

dengan ishlah diri agar keimanan dan keyakinan bertambah hanya kepada Allah swt. 

Merisaukan risalah kenabian yang diperjuangkan oleh Rasulullah saw. dan para 

sahabatnya melalui harta dan diri, adalah menjadi sebab hidayah bagi seluruh alam. 

Firman Allah swt. dalam QS Yusuf/12: 108.  
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Terjemahnya: 

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, 
dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".

94
 

Selanjutnya dalam QS At-Taubah/9: 122. 

                            
                          

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.

95
 

Berangkat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya garakan 

dakwah Jamaah Tablig pada hakikatnya adalah gerakan keimanan. Dikatakan 

demikian karena gerakan dakwah bertujuan untuk meningkatkan kaimanan dan amal 

saleh, yaitu mengajak manusia kepada Islam yang sempurna, yang telah dibawa oleh 

Rasulullah saw. Dalam ungkapan lain ditegaskan, bahwa jamaah dan tablig yang 

digeluti oleh Jamaah Tablig adalah gerakan keimanan, sementara gerakan keimana 

adalah gerakan yang dilakukan oleh samua nabi, dari Adam a.s. hingga Rasulullah 

saw., kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi selanjutnya hingga kini.  
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting.
96

 

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan 

asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. 

Konsep adalah Suatu abstraksi yang dibentuk dengan me-generalisasikan 

suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diukur dan diamati secara 

langsung. Agar dapat diamati dan dapat diukur, maka konsep tersebut harus 

dijabarkan ke dalam variable-variable. Dari variable itulah konsep dapat diamati dan 

diukur. 

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan 

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis 

beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Sehingga kerangka konsep 

akan membahas saling ketergantungan antara variable yang dianggap perlu untuk 

melengkapi dinamika situasi atau hal-hal yang diteliti. Penyusunan kerangka 

konseptual akan membantu kita untuk membuat hipotesis, menguji hubungan 

tertentu dan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori 

yang hanya dapat diamati atau diukur melalui variabel. Oleh karena itu, dalam 

menyusun sebuah kerangka konseptual, peneliti hendaknya memahami variabel 

konsep yang hendak diukur.  
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Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam 

merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual 

yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus 

dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat 

untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Berikut kerangka 

konseptual dalam penelitian tentang ‚Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam 

Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara‛,  yang 

diilustrasikan dengan skema gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bagan 

Sumber: 

Al-Qurán dan Hadis  Strategi Dakwah 

Bentuk dan Upaya 

Penyelesaian Konflik 

Konsep Dasar Dakwah 

Jamaah Tablig 

 

Kondisi Sosial 

Masyarakat yang Kohesif 

 

Konflik Sosial  

 

- Enam Sifat Sahabat 

- 28 Usul Dakwah 

 

- Jaulah (silaturahmi) 

- Baya@n (ceramah) 

- Tasyki@l (membujuk) 

- Membangun sinergi 

dengan pemerintah 

(khuru@j berbasis 

pesantren) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild reseach) yakni meneliti 

peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan. Berdasarkan masalah penelitian ini 

digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya 

terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta, dalam arti penulis hanya memberikan gambaran 

realitas di lapangan.
1
 Selain itu penelelitian ini menitik beratkan dan berupaya 

mendiskripsikan, mencatat, mengalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti 

melalui observasi, interview (wawancara), pencatatan serta meneliti dokumentasi.
2
 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut 

atau perspektif partisipan, diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi 

juga mengembangkan teori.
3
 Penelitian kualitatif juga dapat dimaknai sebagai 

rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam 

menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berfikir induktif ini 

adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat 

khusus kepada yang sifatnya umum. Dengan pendekatan ini peneliti dapat  
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memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan  dengan 

memfokuskan pada proses dan pencarian makna-makna (verstehen) dibalik 

fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji 

lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Dalam hal ini 

penulis berusaha menggambarkan tentang realitas proses strategi dakwah Jamaah 

Tablig dalam mengatasi konflik sosial di Kecamatan Masamba.  

2. Lokasi Penelitian  

Strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi konflik sosial adalah objek 

penelitian ini yang dilaksanakan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

Waktu pelaksanaan terhitung sejak izin penelitian diterbitkan oleh Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, UPT P2T (Unit Pelaksana Teknis Pelayana Perizinan Terpadu) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi 

Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara, 

Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara, persetujuan pihak informan 

dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Masamba, Kepolisian Resort Luwu Utara dan 

Sektor Masamba, pemerintah desa yang telibat konflik, penanggung jawab dan 

penggiat dakwah Jamaah Tablih, tokoh agama dan tokoh Masyarakat Kecamatan 

Masamba.  

Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

dengan pertimbangan bahwa: 

a. Kecamatan Masamba merupakan salah satu daerah yang memiliki pengikut 

Jamaah Tablig terbanyak yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. 

b. Kecamatan Masamba adalah salah satu Kecamatan yang kerap kali terjadi 

konflik sosial antara kelompok masyarakat. 



72 

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan 

keilmuan dan pendekatan metodologi.
4
 Pendekatan keilmuan dalam konteks ini 

secara garis besar adalah pedekatan ilmu dakwah dan terdiri dari prespektif atau 

pendekatan sejumlah ilmu bantu dakwah, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan 

komunikasi, dan pendekatan historis, serta teori-teori yang relevan dengan kajian 

konflik sosial dan gerakan dakwah Jamaah Tablig. 

Sementara pendekatan metodologi yang dimaksud adalah metode penelitian 

kualitatif dengan ruang lingkup kajian yang spesifik (studi kasus) pada konflik sosial 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian Kualitatif ini juga dapat 

dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir 

induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berfikir 

induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang 

bersifat khusus kepada yang sifatnya umum.  

C. Sumber Data 

Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan 

bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek 

penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data 

penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan 

menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. 

                                                           

4
Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Edisi Revisi (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2013), h. 16.  
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Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif ditentukan secara 

purposive, yaitu suatu teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan 

rasional bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk 

memberikan informasi atau data sesuai yang peneliti harapkan.
5
 Menurut Lofland 

dalam kutipan Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.
6
 Pencatatan 

sumber data utama melalui wawancara atau observasi merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar serta bertanya.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari informan baik itu melalui wawancara atau 

peneliti sendiri yang melakukan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang tidak langsung diambil dari para informan akan tetapi memalui dokumen.
7
  

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara 

umum cara atau metode  pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan triangulasi atau 

gabungan keempatnya. Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek peneltian. Pengumpulan 

                                                           

5
Imam Suprayogo dan Thobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 

Rosdaka rya, 2001), h. 134. 

6
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112. 

7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 137. 
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data dengan wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

Pengumpulan data dengan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.  

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan mengamati dan mendengar 

dalam rangka memahami, serta mencari bukti terhadap fenomena sosial selama 

beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, 

merekam dan memotret fenomena tersebut guna penemuan data anlisis.
8
 Metode ini 

digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang akan 

diteliti. Observasi dilakukan dengan maksud melihat fenomena yang berkaitan 

dengan strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi konflik sosial di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran 

objektif perilaku atau kejadian, untuk menjawab permasalahan penelitian, membantu 

mengerti perilaku subjek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari metode 

observasi adalah ruang (waktu dan tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa yang berkenaan dengan objek penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.
9
 Teknik wawancara 

adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

                                                           

8
Imam Suprayogo dan Thobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, h. 167.  

9
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186. 
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secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan ciri utama berupa kontak 

langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber 

informasi.Keberhasilan wawancara tergantung pada beberapa hal, yaitu informan, 

topik, situasi, kemampuan pewawancara menggunakan metode wawancara, dan 

faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi interaksi antara pewawancara dan 

subjek wawancara. Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara tidak terstruktur yakni wawancara secara mendalam.  

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh dan menggali data secara jelas 

dan konkret tentang penelitian dengan objek wawancara yakni Jamaah Tablig, 

pelaku konflik, pemerintah serta beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang 

dianggap mampu memberikan data-data penelitian. Informan tersebut dipilih 

berdasarkan teknik snowball sampling, yakni salah satu metode dalam pengambilan 

sample dari suatu populasi. Dengan merujuk pada kategori informan pada uraian 

tabel berikut: 

Tabel 3. 1 

Informan Penelitian 

No Kategori Sosial Jumlah 

1 

2 

3 

4 

Jamaah Tablig 

Warga/ Pelaku konflik 

Tokoh Masyarakat/ Pemuka Agama 

Pemerintah dan Aparat Kepolisian 

5 

5 

3 

3 

Total informan 16 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam bentuk dokumen, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa 

tulisan maupun gambar yang digunakan sebagai pelengkap penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian.
10

 Sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

Data dokumentasi yang dimaksud terutama bersumber dari arsip pemerintah 

dan data kriminologi dari pihak kepolisian setempat terkait perkara atau konflik 

yang pernah terjadi di Kecamatan Masamba, grafik/ foto peristiwa dan dokumen 

relevan lainnya. dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film,  gambar (foto), dan karya-karya 

monumental, yang semua itu menberikan informasi bagi proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 

instrumen kunci.
11

 Kedudukan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif 

adalah hal yang utama karena ia sekaligus sebagai perencana, menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
12

  

                                                           

10
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

204.  

11
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 28. 

12
Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112. 
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Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 

yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan, karena data yang diperlukan 

untuk menjawab rumusan masalah. Dalam upaya memperoleh data yang empiris 

mengenai masalah yang diamati dalam penelitian ini digunakan seperangkat 

instrumen dalam bentuk pedoman wawancara (interview guide), alat rekam 

peristiwa seperti tape recorder dan kamera, serta catatan lapangan (field note) untuk 

menghimpun informasi mengenai strategi dakwah Jamaah Tablig dalam mengatasi 

konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendir 

maupun orang lain.
13

 Jadi teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam 

menganalisis data-data penelitian yang telah dikumpulkan.  

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam metode analisis data dalam 

penelitian ini adalah model interaksi Miles dan Huberman, yakni analisis data 

dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu.
14

 Teknik analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 

                                                           

13
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Bandung: Alfabet,2013), h. 89.  

14
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif; Kualitatif dan R&D, h. 246. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengolah data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data adalah merangkum 

dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

mencari tema yang dianggap penting dan relevan dengan strategi dakwah Jamaah 

Tablig dalam mengatasi konflik sosial.  

2. Display atau Penyajian Data 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah mereduksi data 

adalah penyajian data. Display data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang 

sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.  

3. Verifikasi dan Kesimpulan  

Verfikasi adalah penarikan kesimpulan, yakni setelah data dipolakan, 

difokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, maka melalui 

metode induksi, data tersebut disimpulkan. Sehingga makna data dapat ditemukan 

dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Dari kesimpulan yang diambil, apabila masih terdapat 

kekurangan akan ditambahkan.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengecek keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari 

informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi, yakni pengecekan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan 

keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. 

Tirangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah 

dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi  adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu di luar data itu 

sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Tirangulasi dengan menggunakan teknik, dilakukan dengan cara 

membandingkan data observasi, data hasil wawancara dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama sehingga menjadi data yang autentik dengan masalah 

penelitian. Sedangkan triangulasi dengan menggunakan sumber, yaitu dengan 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda dengan teknik yang 

sama.
15

 Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk 

menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada 

sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan berdasarka data 

yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. 

 

 

                                                           

15
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 83.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

2. Kondisi Geografis 

Kecamatan Masamba merupakan ibu Kota Kabupaten Luwu Utara dan 

sekaligus pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara.Kecamatan Masamba 

dengan luas wilayah sebesar 1.068,85 km2 merupakan ibukota dari Kabupaten Luwu 

Utara. Kecamatan ini secara geografis terletak pada 2˚ 13’ 41‛ - 2˚ 39’ 16‛ Lintang 

Selatan dan 120˚ 3’ 7‛ - 120˚ 31’ 48‛ Bujur Timur, dan berbatasan dengan 

Kecamatan Rampi di Sebelah Utara, Kecamatan Mappedeceng di Sebelah Timur, 

Kecamatan Baebunta di Sebelah Selatan dan Sebelah Bagian Barat.
1
 

Kecamatan Masamba memiliki 15 desa dan 4 Kelurahan yang keseluruhan 

telah tergolong defenitif. Selain itu, terdapat pula 3 UPT (Unit Pemukiman 

Transmigrasi).Desa Lantang Tallang merupakan desa yang terluas di Kecamatan 

Masamba yakni 276,30 km2 atau 25,85 % disusul desa Lero dengan luas 232,25 km2 

atau 21,73 % lalu desa Pincara dengan luas 183,88 km2 atau 17,20 %. 

Desa/Kelurahan yang mempunyai luas terkecil yaitu Kelurahan Bone dengan luas 

3,50 km2 atau 0,33 % dari total luas kecamatan Masamba. Kecamatan Masamba 

terdiri 8 desa dan 3 UPT merupakan wilayah pegunungan, 4 kelurahan dan 7 desa 

merupakan wilayah dataran.
2
 

                                                           

1
BPS Kabupaten Luwu Utara, Statistik Derah Kecamatan Masamba 2016(Luwu Utara: 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2016), h. 1. 

2
BPS Kabupaten Luwu Utara, h. 1. 
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Gambar 4.1 Peta Kecamatan Masamba 
Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara 

Berasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa 

desa/ kelurahan yang termasuk dalam daerah rawan konflikdi Kecamatan Masamba. 

Dari hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan, daerah yang rawan konflik 

tersebut adalah Kelurahan Bone (Bone Tua/ Ingkor), Desa Baloli (Balebo), Desa 

Kamiri, Kelurahan Baliase, Desa Rompu, Desa Laba, Desa Pandak. Desa-desayang 

disebutkan tersebut umumnya pernah terjadi konflik atau termasuk dalam kategori 

rawan konflik.  

3. Keadaan Penduduk 

Penduduk Kecamatan Masamba berdasarkan Registrasi Penduduk Tahun 

2015 mencapai 35.247 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 17.277 

dan penduduk perempuan yang berjumlah17.970. Berdasarkan wilayah Desa/ 
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Kelurahan, jumlah penduduk di Kelurahan Bone adalah yang terbanyak diantara 

Desa/ Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Masamba yaitu sebanyak 6.038 

jiwa disusul kemudian Kelurahan Kappuna dengan jumlah penduduk sebnyak 5.720 

jiwa, se-dangkan Desa/ Kelurahan yang memiliki pendduk paling sedikit adalah UPT 

Maipi dengan jumlah penduduk sebanyak 60 jiwa.
3
 

4. Pendidikan 

Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Masamba relatif lebihbanyak 

dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Luwu Utara, sebab Kecamatan Masamba 

merupakan Ibukota Kabupaten,  Jumlah TK sebanyak22 unit, SD dan sederajat 

sebanyak 26 unit, SLTP sederajat sebanyak 12 unit dan SLTAsederajat sebanyak 7 

unit.Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah murid laki-laki sebanyak 5.106 murid dan 

jumlah muridperempuan sebanyak 5.453 murid. Adapun jumlah total guru di 

Kecamatan Masamba sebanyak 919 guru, terdiri dari 512 guru tetap dan 407guru 

honorer.
4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD usia 7-12 tahun sebesar 

100 persen, pada jenjang SLTP usia 13-15 tahun mencapai 92,11 persen.Sedangkan 

untukAPS tingkat SLTA hampir 68,29 persen, sementara itu APS untuk jenjangyang 

lebih tinggi yaitu perguruan tinggi mencapai 20,10 persen.
5
 

5. Agama  

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Masamba meliputi 

Agama Islam, Kristen Protestan, Krosten Katolik dan Hindu. Pada tahun 2015 julah 

                                                           

3
BPS Kabupaten Luwu Utara, h. 2. 

4
BPS Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Masamba dalam Angka 2016 (Luwu Utara: Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2016), h. 1. 

5
BPS Kabupaten Luwu Utara, Statistik Kesejahteraan Rakyat Luwu Utara 2015 (Luwu 

Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2016), h. 24. 
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mesjid ada 68 unit, Mushallah ada 14 unit, lalu Gereja Protestan ada 4 unit, 

kemudian Gereja Katolik ada 1 unit. 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara  

1. Gambaran Umum Konflik Sosial di Masamba  

Konflik sosial yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada akhir tahun 

1990-an dan awal tahun 2000-an yang diakibatkan oleh keterpurukan ekonomi dan 

masa transisi politik demokrasi Indonesia, juga terjadi di daerah Masamba 

Kabupaten Luwu Utara. Eskalasi konflik yang melanda di sebagian besar wilayah 

Masamba, mengakibatkan banyak kerugian bukan hanya kerugian material 

melainkan juga mengakibatkan korban jiwa. Konflik yang berkepanjangan tersebut, 

melahirkan benih-benih dendam di antar warga, karena kehilangan anggota 

keluarganya. Faktanya tahun 2002 konflik di Masamba mulai mereda, namun 

kembali terjadi di tahun 2013.  

Secara historis, konflik dan pertikaian antar warga yang melanda daerah 

Masamba, sudah terjadi sejak tahun 1970-an, yang sering kali melibatkan para 

penduduk lokal dengan para pendatang yang menetap di daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil penelusuran data lapangan, diketahui bahwa pertikaian pertama 

pecah di awal tahun 1976 yang melibatkan penduduk lokal dengan penduduk 

transmigrasi, konflik  ini terjadi di daerah yang berpenduduk padat yaitu Kecamatan 

Bone-Bone yang dulunya Kabupaten Luwu namun setelah pemekaran pada tahun 

1999 menjadi Kabupaten Luwu Utara, sedangkan daerah-daerah lain di sekitarnya 

ikut terpengaruh dengan konflik tersebut. Sepuluh tahun kemudian yaitu di tahun 

1986, pertikaian kembali terjadi yang pada saat itu melibatkan penduduk pendatang 
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Bugis dan Toraja yang bersaing dalam membeli tanah untuk perkebunan kakao. 

Selanjutnya pada tahun 1990-an pertikaian yang sempat terjadi kebanyakan 

disebabkan kerena pertikaian antara kelompok pemuda, hal ini banyak dipicu oleh 

kebiasaan pemuda setempat yang sering berkumpul dan meminum minuman 

beralkohol secara bersama-sama.
6
  

Konflik yang terjadi di Kecamatan Masamba, merupakan konflim yang 

umum terjadi di beberapa daerah lainnya. Mulai dari konflik yang berlatar belakang 

kekeuasaan, konflik kesukuan atau ras dan konflik antara pemuda. Maraknya konflik 

yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak nyaman, aktivitas masyarakat tidak 

stabil hingga membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, hanya demi suatu 

gengsi kedudukan yang mengatas namakan solidaritas, hal inilah yang membuat 

konflik kerap terjadi dan tidak terhindarkan.  

Berdasarkan hasil kategorisasi, tipe konflik yang terjadi di Masamba adalah 

tipe konflik terbuka atau jenis konflik berdimensi horizontal yang terjadi di kalangan 

warga Masamba. Kategorisasi ini dibuat berdasarkan keterangan para informan yang 

mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di daerah ini pada 

awalnya antar kelompok pemuda yang kemudian berkembang ke ranah yang lebih 

luas, yakni antar warga desa di Masamba. Realitas konflik sosial di Masamba tidak 

menunjukkan adanya konflik bernuansa agama ataupun etnis, melainkan konflik 

antar kelompok/komunitas yang meluas karena sentimen komunal. Dalam taraf 

tertentu juga diindikasikan adanya dorongan kepentingan politik dari pihak-pihak 

yang memiliki tujuan atas kondisi masyarakat Masamba yang bertikai.  

 

                                                           

6
Saharuddin (43 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masamba, 20 Maret 2017.  
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2. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial di Masamba 

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam 

suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri 

fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. 

Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan 

situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang 

tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat 

lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu 

sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan 

sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan 

integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.  

Berdasarkan hasil analisis, secara garis besarnya terdapat dua faktor yang 

menyebabkan terjadinya konflik sosial di Kecamatan Masamba, Pertama, faktor 

sosiokultural yakni subkultur menyimpang pada kelompok pemuda (group deviation) 

dan dendam dari konflik lama yang belum terselesaikan. Kedua, faktor struktural 

yakni kondisi sosial politik dan masa transisi pemerintah. 

a. Faktor Sosiokultural 

Penyimpangan sosial di kalangan pemuda merupakan faktor dominan yang 

menjadi pemicu awal terjadinya konflik sosial di Masamba. Subkultur menyimpang 

pada kelompok pemuda di Masamba adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras pada saat mereka berinteraksi dengan sesama anggota kelompok. Kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras inilah yang sering mengakibatkan terjadinya 

pertikaian di kalangan pemuda. Dalam keadaan mabuk-mabukan mereka cenderung 

irasional dan sensitif sehingga sentimen atau prasangka negatif terhadap kelompok 
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lain menemukan momennya untuk diperkarakan. Berikut penuturan Camat Masamba 

mengenai perilaku menyimpang di kalangan pemuda yang menjadi faktor penyebab 

konflik sosial di Masamba:  

Bisa dikatakan, hampir semua konflik yang pernah terjadi di Masamba ini 
tidak lepas dari yang namanya miniman keras. Karena orang-orang yang 
terlibat konflik disini rata-rata anak muda, apakah pemicunya itu faktor 
dendam atau perebutan lahan pertanian dan lain-lain, yang jelas kalau 
pelakunya itu anak muda, sudah bisa dipastikan penyebabnya itu adalah 
minuman keras.

7
 

Senada dengan informan di atas, keterangan tokoh masyarakat setempat, 

mengatakan bahwa pertikaian antar kelompok pemuda yang terjadi di Masamba, 

berawal dari konflik di antara beberapa orang pemuda yang akhirnya melebar hingga 

melibatkan dua kelompok masyarakat, yaitu antara kelompok pemuda dari Desa 

Baloli/Balebo dan kelompok pemuda dari Kelurahan Bone Tua/Inkor yang terjadi 

pada tahun 1998. Dalam pertikaian tersebut banyak masyarakat yang cedera fisik 

bahkan diantaranya ada yang kehilangan nyawa. Meskipun sempat mereda, namun 

pertikaian tersebut kembali terjadi di tahun 2013 dengan motif konflik yang sama 

karena dendam di antara kedua kelompok masyarakat tersebut.
8
 

Pihak Kepolisian Sektor Masamba juga mengungkapkan bahwa faktor 

penyebab utama konflik yang terjadi di Kecamatan Masamba adalah kebiasaan 

kelompok pemuda yang sering mengonsumsi minuman keras yang memengaruhi 

sikap mereka menjadi irasional dan mudah tersinggung sehingga terjadi tindakan 

kekerasan terhadap kelompok lainnya. 

Sebenarnya penyebab terjadinya konflik di Masamba ini hanya persoalan 
sepele, biasanya hanya karena bersenggolan di jalan atau pacarnya diganggu 
sama anak kampung sebelah, tapi karna sudah mabuk akibat miras ditambah 

                                                           

7
Saleh (45 tahun), Kepala Camat Masamba. Wawancara, Masamba, 21 Maret 2017. 

8
Saharuddin  (43 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masamba, 20 Maret 2017. 
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lagi dengan gengsi, maka terjadilah perkelahian, yang awalnya hanya 
perkelahian antara dua orang pemuda kemudian melebar ke kelompoknya dan 
orang tua juga ikut campur maka melebar sampai konflik antara kampung.

9
 

Berdasarkan keterangan ketiga informan di atas, mengindikasikan bahwa 

terdapat hubungan antara kebiasaan pemuda mengkonsumsi minuman keras dengan 

munculnya tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kelompok terhadap anggota 

kelompok lainnya. Dengan demikian konflik yang terjadi di Masamba sangat erat 

kaitannya dengan subkultur menyimpang di kalangan pemuda, dimana hal itu 

tersosialisasi di lingkaran keanggotaan sebuah kelompok pemuda. Terbentuknya 

kelompok-kelompok pemuda ini semakin mempertajam perbedaan identitas di 

antara mereka terutama menyangkut sentimen komunal berdasarkan batasan 

teritorial desa. Konflik yang awalnya hanya antar individu yang disebabkan 

kesalahpahaman, sering kali diselesaikan dengan perkelahian dengan melibatkan 

warga dari dua desa yang mengatasnamakan solidaritas-kekerabatan maka konflik 

tersebut berlanjut menjadi konflik antar kampung atau antara desa. 

Hal-hal sebagaimana yang dimaksud di atas dapat timbul secara spontan 

karena dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat yang kerap kali ditandai oleh sebab-

sebab yang kurang rasional. Konflik antar kelompok yang terjadi di Kecamatan 

Masamba mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti 

pengrusakan sarana umum dan membuat panik penduduk yang berada di daerah 

konflik tersebut. 

Berikut diuraikan secara rinci mengenai beberapa desa di Kecamatan 

Masamba yang pernah terlibat konflik terbuka dan faktor-faktor penyebab terjadinya 

konflik sosial di Masamba: 

                                                           

9
H. Jufri T. (51 tahun), Kapolsek Masamba. Wawancara, Masamba, 07 Maret 2017. 
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Tabel 4.1  

Data Konflik antar Desa di Masamba  

Tahun Desa yang Berkonflik Faktor Penyebab 

1998-2002  1. Kel. Bone Tua 

2. Desa Baloli  

3. Kel. Baliase 

4. Kel. Kasimbong  

1. Subkultur menyimpang di kalangan 

pemuda (kebiasaan mengonsumsi 

minuman keras) 

2. Faktor dendam dari konflik lama yang 

belum terselesaikan 

3. Kecemburuan sosial 

4. Masa transisi pemerintah Kabupaten 

Luwu Utara 

5. Rekayasa politik dalam momentum 

Pilkada 

2013-2015 1. Desa Rompu 

2. Desa Laba  

3. Desa Kapidi 

4. Desa Panda  

 

Sumber: Data observasi dan wawancara (olah data 2017) 

Tabel di atas menunjukan data konflik antar desa di Kecamatan Masamba 

dalam dua periode, yakni di tahun 1998-2002 dan 2013-2015, yang diperoleh dari 

sumber lokal, antara lain pihak kepolisian, pemerintah setempat, tokoh masyarakat 

dan beberapa warga yang menjadi informan penelitian. Data konflik tersebut tidak 

bersifat general bahwa semua warga desa merupakan pelaku konflik, namun pihak 

Kepolisian Sektor Masamba menyebutkan bahwa pelaku konflik mayoritasnya 

adalah kalangan pemuda dan termasuk keterlibatan beberapa orang tua karena 

terdorong membela kerabatnya masing-masing atau terpengaruh isu komunal-

kedaerahan yang digulirkan oleh kelompok-kelompok pemuda. Dengan kata lain, 

konflik sosial di Masamba terjadi dalam skala yang kecil (antar kelompok pemuda) 

maupun dalam skala yang relatif besar (antar desa) dimana keduanya saling terkait 

satu sama lainnya. 
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Terdapat kesamaan faktor-faktor penyebab konflik di Masamba, baik konflik 

yang terjadi dalam rentang periode 1998-2002 yang gejala awalnya bersumber dari 

subkultur menyimpang pada kelompok pemuda, faktor dendam dari konflik yang 

telah berlalu dan kecemburuan sosial. Faktor penyebab konflik seperti yang telah 

disebutkan juga terjadi dalam konflik periode 2013-2015. Selain faktor subkultur 

menyimpang pada kelompok pemuda, yakni budaya mabuk dan kekerasan seperti 

perkelahian menggunakan senjata tajam, seperti busur, parang dan papporo (senjata 

rakitan). faktor penyebab konflik di Masamba juga terkait dengan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat setempat. Informasi ini diperoleh dari penuturan beberapa 

informan, antara lain Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 

Masamba dalam keterangan wawancara mengatakan: 

Salah satu sebab anak muda terlibat konflik di sini adalah karena soal 
ekonomi, ada beberapa anak muda yang kreatif buka usaha sendiri seperti 
bengkel, beberapa ada yang merantau, tapi yang tetap tinggal di kampung dan 
tidak ada kegiatannya ini yang biasanya jadi persoalan, karena anak muda 
gensi kalau disuruh kerja di sawah, maunya kerja di kantoran tapi sekolahnya 
tidak mendukung.

10
 

Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan Bone 

Tua yang mengungkapkan bahwa secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya 

konflik adalah faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan. 

Konflik yang terjadi di Masamba ini khususnya yang melibatkan anak muda, 
selain soal ekonomi penyebabnya juga adalah kurangnya kegiatan-kegiatan 
yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten terhadap 
anak-anak muda yang sebenarnya butuh perhatian dari pemerintah, misalnya 
kegiatan olah raga, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang bisa mengisi waktu luang mereka dan bisa membangkitkan 
kreatifitasnya.

11
 

                                                           

10
Kaso Yusuf (46 tahun), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Masamba. 

Wawancara, Masamba, 09 Maret 2017. 

11
Ucok Aslur (35 tahun), Sekretaris Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba. Wawancara, 

Masamba, 3 Juli 2017. 
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Khususnya realitas konflik antar desa, sumber data yang diperoleh langsung 

dari Kepala Desa Laba dan Kepala Desa Baloli, mengungkapkan informasi yang 

sama bahwa penyebab terjadinya konflik yang melibatkan warga di daerahnya 

adalah faktor kesenjangan ekonomi masyarakat, banyak warga yang putus sekolah, 

angka pengangguran meningkat dan kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai 

dengan kompetensi warga setempat. Berikut penuturan informan Kepala Desa Laba 

mengenai hal tersebut:  

Sebenarnya pemerintah di sini sudah cukup perhatian dengan anak-anak muda, 
cuma merekanya sendiri yang malas untuk sekolah, ada program pemerintah 
untuk anak-anak yang putus sekolah agar bisa bersekolah dengan gratis, ada 
juga program pemerintah untuk anak-anak muda yang mau usaha mandiri, 
pemerintah sudah fasilitasi cuma anak-anak muda ini salah gunakan dananya.

12
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Baloli: 

Dulunya anak-anak muda di sini umumnya aktif bekerja di sawah, tapi seiring 
berjalannya waktu, perubahan gaya hidup juga berubah, ada perasaan gengsi 
yang muncul kalau jadi petani, makanya banyak anak-anak muda disini yang 
merantau untuk cari kerja di luar, karna mau kerja di kantoran tidak bisa, kerja 
di sawah juga gengsi, jadi yang tidak berani merantau ini lah yang biasanya 
sering bikin masalah di kampung.

13
 

Keterangan dari beberapa informan di atas, menggambarkan realitas 

terjadinya kesenjangan sosial masyarakat Masamba. Fenomena kesenjangan sosial 

masyarakat juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik sosial. 

Kesenjangan sosial ekonomi yang berkibat pada kecemburuan sosial yang terjadi di 

Masamba juga terkait kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai taraf pendidikan 

dan keterampilan warga setempat. Hal ini menjadi penyebab sebagian besar pemuda 

                                                           

12
Aser (62 tahun), Kepala Desa Laba Kecamatan Masamba. Wawancara, Masamba, 02 Juli 

2017. 

13
Solihin (42 tahun), Kepala Desa Baloli Kecamatan Masamba. Wawancara, Masamba, 04 

Juli 2017. 



91 

 

 

di Masamba menjadi pengangguran sehingga keberadaan kelompok-kelompok 

menjadi wadah yang dapat menampung kegiatan mereka sehari-hari. Terkait dengan 

hal tersebut, tokoh masyarakat setempat mengatakan: 

Terjadi konflik disini itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kondisi 
ekonomi. Warga yang ekonominya di bawah rata-rata, jadi pemicu terjadinya 
perkelahian antara kelompok. Tingginya jumlah penganguran yang berakibat 
pada banyaknya kasus perkelahian khususnya perkelahian antar kelompok 
pemuda.

14
 

Dalam realitas konflik di Masamba, informan mengatakan sebagian besar 

warga yang terlibat konflik memang berlatar belakang pendidikan rendah dan putus 

sekolah. Mereka yang berkonflik di bawah kondisi tekanan ekonomi karena sumber 

penghasilan mereka masih bertumpu dari hasil pertanian. Sementara itu, orientasi 

kehidupan masyarakat agraris tidak lagi identik pada warga Masamba, sebab 

kebanyakan warga khususnya pada kalangan pemuda sudah mulai meninggalkan 

profesi untuk menjadi petani dan lebih menuntut pekerjaan yang lebih modern dan 

prestise layaknya warga perkortaan seperti menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, 

namun sering tidak disadari hal itu tidak berbanding lurus dengan kapasitas 

keterampilan, pengetahuan dan pendidikannya.  

c. Faktor Struktural  

Selain faktor kesenjangan sosial ekonomi dan kecemburuan sosial, beberapa 

informan mengindikasikan adanya tendensi politik sebagai faktor penyebab 

terjadinya konflik di Masamba. Indikasi ini dikaitkan dengan rentang waktu 

terjadinya konflik di Masamba yang bersamaan dengan momentum Pemilihan 

Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilakukan serentak tahun 2015, khususnya 

Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara. 

                                                           

14
Saharuddin (43 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masamba, 20 April 2016. 
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Konflik sosial yang terjadi di Masamba ditengarai banyak pihak dipicu oleh 

rivalitas dua kubu yang kian memanas di Pemilukada Luwu Utara. Tim pemenangan 

dan simpatisan masing-masing kandidat sangat intens melakukan kampanye di 

berbagai wilayah termasuk di desa-desa Kecamatan Masmaba untuk menarik 

simpati rakyat. Dalam proses kampanye tersebut, informan mengindikasikan adanya 

intrik politik dari dua kubu yang bertarung di Pemilukada Luwu Utara: 

Kan sudah jelas yang bertarung di Pilkada yang lalu itu patahana (Arifin 
Djunaidi) dengan Wabup yang jadi rivalnya (Indah Putri Indriani) selain 
kandidat lain meramaikan saja. Kalau pertanyaan mengapa konflik di Lutra itu 
selalu terjadi dan seakan tidak kunjung selesai, dari analisa saya ada dua 
kemungkinan. Pertama ada indikasi elit yang bermain dengan memelihara 
konflik ini, Kedua kemungkinan upaya pengalihan isu tentang kasus korupsi 
yang terjadi di Lutra.

15
 

Tersirat dari keterangan informan bahwa dalam momentum Pemilukada 

Luwu Utara, perbedaan kepentingan politik masing-masing kandidat kian menajam 

sehingga terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan politik 

yang akhirnya memicu konflik sosial. Sebagaimana yang disinyalir informan, ada 

kepentingan politis para elit lokal di balik situasi masyarakat yang tengah 

berkonflik, yakni sebuah rekayasa politik (pengalihan isu) agar masyarakat tidak 

terkonsentrasi pada isu korupsi yang menjerat politisi tertentu. Kampanye hitam 

atau kampanye negatif yang digulirkan di tengah masyarakat, pada akhirnya 

memperkeruh situasi sosial karena mengundang rasa kebencian masyarakat terhadap 

kandidat yang diwacanakan korupsi atau sebaliknya masyarakat justru semakin 

empati karena reputasi kandidatnya dicemari oleh kelompok lain. 

                                                           

15
Kaso Yusuf (46 tahun), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Masamba. 

Wawancara, Masamba, 09 Maret 2017. 
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Senada dengan keteragan di atas, salah seorang tokoh masyrakat Masamba 

mengungkapkan bahwa masih kurangnya kordinasi antara pihak pemerintah 

kepolisian terhadap penanganan konflik yang terjadi di Masamba:  

Kita percaya pemerintah dan pihak kepolisian pasti sudah melakukan langkah-
langkah penanganan konflik, tetapi kalau saya nilai langkah-langkah yang 
dilakukan pemerintah masih kurang efektif karena belum membuahkan hasil. 
Saya melihat koordinasi antara pemerintah dan pihak kepolisian kurang baik 
sehingga ini juga yang menjadi penghalang bagaimana mencari solusi 
menyelesaian konflik.

16
 

Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan Masamba mengungkapkan 

pernyataan yang berbeda, bahwa dari pihak pemerintah sudah cukup maksimal 

dalam hal penanganan konflik ini. Beliau mengungkapkan bahwa:  

Langkah-langkah yang telah diambil terkait adanya konflik yang terjadi di 

Masyarakat yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap warga yang 

bertikai guna mengantisipasi secara dini dan cegah dini, kemudian melakukan 

pencegahan, penanganan pemulihan pasca konflik yang berkelanjutan, serta 

melakukan hubungan harmonisasi kemasyarakatan terhadap warga yang 

bertikai dengan melibatkan TNI, Polri, Pemerintah, FKUB serta unsur ormas 

dan LSM.
17

 

Pemerintah Daerah juga melakukan peningkatan kerjasama dengan aparat 

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yaitu terjalinnya kerjasama antara 

unsur muspida dengan Badan Kesbang, Politik dan Linmas dalam hal terlaksananya 

Deteksi Dini Mastrada secara berkala keseluruh Kecamatan dalam wilayah 

Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Daerah juga melakukan pembentukan Tim 

Terpadu Penanganan Konflik dan Gangguan Keamanan dalam Negeri. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan berdasarkan Inpres RI No. 2 Tahun 

2013 tentang penenganan terpadu gangguan keamanan dalam negeri. Kegiatan ini 

                                                           

16
Saharuddin (43 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masamba, 20 April 2016. 

17
Saleh (45 tahun), Camat Masamba. Wawancara, Masamba, 07 Maret 2017. 
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melibatkan Pemerintah Daerah, aparat TNI/Polri, LSM, Pemerintah Desa dan 

masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.  

Secara sederhana, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan 

dalam penyelasaian konflik, yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan 

memfasilitasi. Cara ini lazim digunakan baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak 

luar yang tidak terlibat konflik seperti Jamaah Tablig akan berperan sebagai 

negosiator dan mediator. Peran pemerintah dalam melakukan mediasi yakni dengan 

cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dimana mereka bisa 

menyampaikan keluhan dan tuntutannya secara langsung.  

Di pihak yang lain, kepolisian juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah 

cukup maksimal dalam hal penanganan konflik. Terutama pada masa kepemimpinan 

Polres Luwu Utara dipimpin oleh AKBP Muhammad Endro, di tahun 2015-2016. 

Hal tersebut terlihat dari menurunya kasus pertikaian antara kampung yang terjadi 

di Kabupaten Luwu Utara Khususnya di wilayah Kecamatan Masamba. Salah 

seorang anggota Polres Luwu Utara mengungkapkan: 

Situasi Kamtibmas di Luwu Utara sekarang ini sudah cukup kondusif. Sejak 
Polres Luwu Utara dipimpin oleh bapak AKBP Muhammad Endro, konflik 
atau perang antara kampung yang biasa terjadi berangsur-angsur mulai 
berkurang, karena memang beliau langsung tembak ditempat kalau ada warga 
yang melakukan tindak pidana. Sewaktu beliau menjabat kurang lebih satu 
setengah tahun, ada dua orang pelaku curanmor yang tertembak, kemungkinan 
itu yang bikin pealaku-pelaku konflik  ini takut untuk melakukan parang antar 
kampung lagi.

18
  

Upaya aparat kepolisian dalam penanganan konflik horizontal yang terjadi di 

Luwu Utara adalah dengan tindakan penanganan struktural, tindakan preventif, 

                                                           
18

AKP. Muh. Tanding Saleh (51 tahun), Kasat Reskrim Plres Luwu Utara, Wawancara, 
Masamba, 07 Juli 2017.  
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tindakan persuasif dan tindakan represif. Langkah penanganan yang bersifat 

struktural adalah dengan cara mengedepankan sangsi yang lebih keras dengan  

menggunakan instrumen senjata dan penjara. Beberapa pos polisi ditempakan di 

daerah perbatasan yang rawan konflik. Sedangkan tindakan preventif adalah dengan 

melakukan tembakan peringatan pada saat konflik berlangsung. Tindakan preventif 

lainnya yaitu dengan merazia benda-benda yang digunakan untuk berkonflik dan 

penyebab konflik seperti busur, papporo (senjata rakitan), seperti minuman keras dan 

penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian tindakan persuasif yang dilakukan adalah 

bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu dengan 

melakuka rekonsiliasi dengan cara memediasi dan negosiasi kepada pihak-pihak 

yang bertikai dengan mengedepankan adat istiadat yang berlaku. Setelah melakukan 

berbagai upaya preventif dan persuasif, tentunya salah satu tindakan yang dapat 

diambil untuk menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan tindakan yang 

bersifat represif. Tindakan represif dilakukan dengan menangkap orang-orang yang 

menjadi pelaku dalam konflik tersebut.  

Secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa pihak pemerintah dan kepolisian 

dalah hal penanganan konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

sudah cukup maksimal khususnya di tahun 2015 hingga saat ini. Sedangkan pihak 

Jamaah Tablig dalam kontribusinya mengatasi konflik sosial di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara cukup signifikan berpengaruh khususnya pada 

konflik yang terjadi di tahun 1998-2002. 

C. Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara  

1. Gambaran Umum Gerakan Dakwah Jamaah Tablig di Masamba  
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Gambaran umum gerakan dakwah Jamaah Tablig perlu diuraikan dalam 

pembahasan ini dalam rangka memahami letak perbedaan maupun persamaan 

gerakan dakwah Jamaah Tablig di berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil 

penelusuran data melalui wawancara dengan informan dari kalangan Jamaah Tablig, 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gerakan dakwah 

Jamaah Tablig di daerah Masamba dengan yang terjadi di daerah lain. Namun 

demikian, Jamaah Tablig di Masamba menghadapi kondisi dan situasi sosial yang 

berbeda, terutama jika dikaitkan dengan realitas konflik yang kerap mewarnai 

kehidupaan masyarakat Masamba dan sasaran dakwah (mad’u) yang mereka hadapi 

khususnya pada kalangan pemuda yang menjadi prioritas Jamaah Tablig untuk 

direkrut sebagai anggota Jamaah Tablig.  

Melalui pembahasan tentang model umum gerakan dakwah Jamaah Tablig, 

akan dipahami karakteristik gerakan dakwah Jamaah Tablig itu sendiri, dengan 

melihat realitas masyarakat yang sangat dinamis terutama menghadapi kondisi 

sosial yang tengah berkonflik. Gerakan dakwah Jamaah Tablig sesungguhnya 

berbeda dengan organisasi keagamaan yang terorganisir, dimana strutur keanggotaan 

Jamaah Tablig tidak terformat secara formal, seperti adanya struktur keorganisasian, 

ada kartu anggota, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kewajiban 

menyetor iuran. Sistem penugasan atau tanggung jawab dalam pelaksanaan 

dakwahnya bersifat kondisional atau dadakan sesuai hasil musyawarah. Penanggung 

jawab bagi seluruh ahli dakwah dan tablig di seluruh dunia disebut Hadratji. 

Sedangkan penanggung jawab dalam skala negara atau kawasan disebut Zumidar. 

Mereka dinyatakan sebagai anggota tablig ketika sudah pernah melakukan 

perjalanan dakwah minimal tiga hari yang dikenal dengan istilah khuru@j.  
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Komunitas keagamaan ini sebenarnya tidak memiliki nama dan struktur 

secara formal layaknya organisasi keagamaan yang ada, namun secara umum 

masyarakat menyebutnya Jamaah Tablig, karena ciri khas dari gerakan ini selalu 

berkelompok-kelompok  dalam malakukan dakwahnya. Pusat Markas Jamaah Tablig 

berada di Nizamuddin India, dan markas setiap negara tersebar kurang lebih sampai 

tahun 2014 yaitu 270 negara.
19

 

Jamaah Tablig dalam melakukan pengembangan dakwahnya mempunyai ciri 

tersendiri yang berbeda dengan gerakan dakwah atau organisasi Islam lain 

khususnya yang berada di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, Wahdah Islamiah (WI), Front Pembela Islam (FPI) dan Ormas 

Islam lainnya. Namun kesamaan dari model dakwah yang dilakukan oleh Jamaah 

Tablig dengan ormas-ormas Islam lainnya ialah kesamaan tujuan yang menginginkan 

umat Islam mengamalkan agama secara kaffah atau secara menyeluruh. Dengan kata 

lain, bahwa Jamaah Tablig juga merupakan bagian dari organisasi atau sebuah 

komunitas berbasis Islam yang bergerak di bidang dakwah.  

Temuan data lapangan menunjukkan bahwa gerakaan dakwah Jamaah Tablig 

di Masamba tidak jauh berbeda dengan Jamaah Tablig di daerah lain, dimana model 

gerakan dakwah Jamaah Tablig yang menonjol dan lazimnya dikenal oleh seluruh 

lapisan masyarakat adalah metode dakwahnya yang unik, yakni menjumpai umat 

secara langsung (face to face) dan dari rumah ke rumah. Jamaah Tablig di Masamba 

juga mengedepankan metode amalan-amalan maqami dan khuru@j. Amalan maqami 

yang dimaksud adalah melakukan amal-amal yang berorientasi kepada dakwah dan 
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Ahmad Syafi’i Mufid, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia Edisi I 

(Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 148. 



98 

 

 

dilakukan di tempat masing-masing. Sedangkan khuru@j yang dimaksud yaitu keluar 

dan meninggalkan rumah, kampung bahkan negara untuk berdakwah dengan waktu 

yang telah ditentukan yakni tiga hari, empat puluh hari dan empat bulan.  

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, diketahui bahwa substansi gerakan 

dakwah yang dikembangkan oleh Jamaah Tablig di Masamba merujuk pada tujuan 

utama komunitas ini, yaitu upaya menghidupkan kembali perjuangan Islam di masa 

Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Dakwah yang dilakukan Jamaah Tablig 

merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian. Semangat inilah 

yang menjadikan para penggiat Jamaah Tablig melakukan dakwah dengan cara 

berkeliling dari masjid ke masjid dan dari rumah ke rumah. 

Anggota Jamaah Tablig meyakini bahwa hanya dengan mengamalkan agama 

secara sempurna maka kejayaan dan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat akan 

dapat di raih. Pengamalan agama secara sempurna yang dimaksud adalah dengan 

cara aktif atau tertib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah dan amalan-amalan 

agama yang telah di tentukan, misalnya khuru@j selama tiga hari setiap bulan, empat 

puluh hari setiap tahun dan empat bulan untuk seumur hidup.  

Selama periode pengamatan lapangan ini berjalan, diketahui bahwa Jamaah 

Tablig di Masamba menjadikan masjid sebagai basis dakwah utamanya. Informan 

menuturkan pandangannya bahwa dari masjidlah dakwah Islam pertama kali 

disebarkan oleh Nabi Muhammad saw. Pada masa Rarulullah saw menyebarkan 

Islam, masjid bersifat multifungsi. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, 

masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah, pengajian, mengatur siasat 

perang, masalah sosial politik, ekonomi umat dan lain sebagainya. Itulah sebabnya 
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jamaah ini menjadikan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan 

dakwahnya. 

Gerakan dakwah Jamaah Tablig juga bisa dikatakan sebagai gerakan dakwah 

kultural, dikatakan demikian karena model dakwah yang mereka lakukan lebih 

bersifat fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan ketika berada di daerah yang 

berbeda mazhab (aliran mengenai hukum fikih dalam Islam) dengan mereka. Karena 

salah satu hal yang harus dihindari dalam usul-usul dakwah mereka saat berdakwah 

adalah masalah khilafiah (perbedaan dalam masalah fikih) dan politik praktis. Para 

penggiat dakwah Jamaah Tablig tidak memaksakan harus mengikuti mazhab 

tertentu, namun lebih menekankan pada pelaksanaan ibadahnya. 

2. Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Realitas Konflik di Masamba 

Berdasarkan penelusuran data lapangan, diketahui bahwa kehadiran Jamaah 

Tablig di Masamba sudah ada sejak lama. Menurut keterangan seorang tokoh 

masyarakat sebagai anggota aktif Jamaah Tablig dan termasuk salah satu orang 

pertama yang mengikuti kegiatan Tablig di Masamba, mengungkapkan bahwa 

gerakan dakwah Jamaah Tablig sudah berlangsung di Masamba sejak awal tahun 

1990-an, namun jumlahnya masih sedikit. Gerakan dakwah Jamaah Tablig terasa 

pangaruhnya pada tahun 1998, bertepatan dengan situasi masyarakat Masamba yang 

saat itu sedang dilanda konflik. Berikut penuturan informan mengenai kehadiran 

Jamaah Tablig yang diutus dari luar daerah untuk melaksanakan dakwah di 

Masamba:  

Jamaah pertama kali bergerak ke Masamba itu sekitar tahun 1998. Pada saat 
itu jamaah terbagi menjadi dua rombongan, rombongan pertama yang di kirim 
adalah jamaah 4 bulan jalan kaki yang berjumlah kalau tidak salah sekitar 13 
orang. Rombongan kedua adalah jamaah 40 hari biasa yang jumlahnya 11 
orang dengan saya. Waktu kami dikirim kesana rupanya disana sementara 
kacau. Saat kami tiba disana, rombongan pertama yaitu jamaah 4 bulan jalan 
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kaki yang sudah tiba disana dua minggu sebelumnya rupanya ada di kantor 
polisi sementara diperiksa dan ditahan untuk sementara waktu karena dicurgai 
sebagai pelaku teroris.

20
 

Data yang diungkapkan informan tersebut di atas, menyebutkan suatu masa 

dimana pergerakan dakwah Jamaah Tablig diperhadapkan dengan realitas kondisi 

masyarakat Indonesia yang mengalami krisis multidimensi dan masa transisi politik 

pemerintahan, dari rezim orde baru menuju reformasi pada tahun 1998-1999. 

Dinamika sosial politik tersebut tentunya disadari oleh kalangan Jamaah Tablig 

sebagai tantangan dakwah tersendiri, terutama gejala konflik sosial yang hampir 

melanda seluruh daerah di Indonesia. Faktanya, sebagaimana penuturan informan 

sebelumnya, menyatakan bahwa Jamaah Tablig telah mengutus kelompok atau 

rombongan ke daerah Masamba yang rawan konflik meskipun tujuan utama mereka 

sesungguhnya bukan mengatasi konflik sosial tersebut.  

Temuan data lapangan menunjukkan bahwa tujuan utama Jamaah Tablig di 

Masamba semata hanya melakukan kegiatan dakwah kepada masyarakat, meski 

demikian pihak Jamaah Tablig sendiri mengakui bahwa kategori masyarakat (mad’u) 

yang menjadi prioritas sasaran dakwahnya adalah kalangan yang ‚bermasalah‛ atau 

umat yang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Pada kenyataannya, Jamaah Tablig 

cenderung kurang menyentuh kalangan akademisi, intelektual, dan warga yang 

dianggap telah memahami dan melaksanakan syariat Islam, melainkan Jamaah 

Tablig secara umum dan khususnya di Masamba lebih memprioritaskan kelompok 

pemuda untuk direkrut sebagai anggota karena kalangan ini dianggap lebih dominan 

berperilaku menyimpang dari syariat Islam. Hal ini sejalan dengan realitas konflik 

sosial di Masamba, di mana kelompok pemuda memang ditengarai banyak pihak 
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menjadi akar penyebab konflik yang meluas hingga melibatkan pertikaian antar 

warga desa di Masamba.  

Dengan demikian, kehadiran Jamaah Tablig di Masamba sesungguhnya 

menemukan momentumnya, dimana sasaran dakwah Jamaah Tablig jelas menyasar 

kelompok-kelompok pemuda yang sering berkonflik. Ditinjau dari aspek 

keanggotaan, fakta menunjukkan mayoritas anggota yang berhasil direkrut oleh 

Jamaah Tablig pasca konflik sosial di Masamba, adalah kalangan pemuda yang 

notabene sebagai pelaku utama dari konflik tersebut. Dari sisi inilah dapat dijelaskan 

bahwa Jamaah Tablig melakukan transformasi sosial dengan menerapkan strategi 

dakwah tersendiri dalam menghadapi realitas kondisi sasaran dakwahnya (mad’u) 

untuk selanjutnya direkrut sebagai anggota Jamaah Tablig.  

Berdasarkan reduksi dan kategorisasi temuan data lapangan, berikut 

diuraikan penyajian data empiris mengenai langkah-langkah strategi dakwah Jamaah 

Tablig dalam realitas konflik sosial di Masamba. Pembahasan ini dibagi menjadi 

empat sub kategori pembahasan antara lain, proses identifikasi Jamaah Tablig 

terhadap kondisi masyarakat Masamba, proses sosialisasi pesan keagamaan oleh 

Jamaah Tablig melalui metode konvensional, rekrutmen keanggotaan dan 

indoktrinasi paham keagamaan, dan membangun relasi dengan pemerintah dan tokoh 

masyarakat.  

a. Identifikasi Kondisi Masyarakat dan Pemetaan Sasaran Dakwah 

Kehadiran Jamaah Tablig di Masamba merupakan kegiatan rutin dan 

bertujuan sama dengan Jamaah Tablig di berbagai daerah lainnya, yakni mengemban 

misi dakwah dengan metode konvensional. Namun mengingat kehadiran Jamaah 

Tablig di Masamba di masa konflik yang tengah bergejolak dan mereka juga 
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bersentuhan langsung dengan masyarakat Masamba, maka Jamaah Tablig menyusun 

strategi dengan menyesuaikan realitas sosial tersebut.  Dalam konteks ini, misalnya 

Jamaah Tablig mencermaati realitas konflik yang terjadi di Masamba pada tahun 

1998, yang cenderung diisukan bernuansa konflik keagamaan, antara umat Islam 

dengan Kristen. Isu yang berkembang tersebut kemudian menjadi dasar 

pertimbangan bagi Jamaah Tablig untuk memetakan sasaran dakwahnya di 

Masamba. 

Hasil wawancara dengan informan dari Jamaah Tablig menuturkan bahwa 

sebelum kelompok-kelompok Jamaah Tablig diutus ke daerah Masamba, elemen 

pimpinan (Amir) Jamaah Tablig memang telah mengidentifikasi sejak awal kondisi 

masyarakat setempat, khususnya memetakan sasaran dakwah (mad’u) yang 

berpotensi direkrut sebagai anggota Jamaah Tablig. Berikut diuraikan penuturan 

informan terkait hasil identifikasi Jamaah Tablig tentang kondisi masyarakat 

Masamba yang tengah berkonflik dengan sasaran utama rekrutmen anggota Jamaah 

Tablig adalah kelompok pemuda yang dikategorikan sebagai pelaku utama konflik 

sosial di Masamba:  

Sebelum ke Masamaba, kami gali informasi itu dari tokoh masyarakat, isu 
yang berkembang saat itu pertikaian yang melibatkan warga pendatang dari 
Tana Toraja yang tinggal di Kelurahan Kasimbong dengan penduduk asli 
Masamba di Desa Laba yang mempersoalkan masalah lahan perkebunan. 
Tokoh masyarakat yang kami temui saat itu mengatakan banyak rumah yang 
terbakar akibat warga bertikai dan menelan beberapa korban nyawa. Informasi 
ini kami jadikan pertimbangan supaya bisa dilakukan pendekatan kepada 
kelompok-kelompok pemuda yang menjadi pelaku utama dari pertikaaian itu.

21
  

Berdasarkan penuturan informan di atas, diketahui bahwa sasaran dakwah 

yang diprioritaskan atau menjadi target utama untuk direkrut oleh Jamaah Tablig 
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adalah kelompok pemuda yang dikategorkan sebagai pelaku konflik dimana sebagian 

di antaranya adalah para pimpinan atau orang yang cukup disegani dalam kelompok 

pemuda tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, cukup beralasan bagi 

Jamaah Tablig menyasar kelompok pemuda sebagai sasaran dakwah (mad’u) 

terutama para pimpinan kelompok pemuda tersebut, sebab kapasitas pimpinan 

kelompok pemuda dianggap memiliki pengaruh kepada anggotanya. Ketika 

pimpinan kelompok pamuda sudah aktif sebagai karkun (rekan usaha dalam dakwah 

dan tablig), selanjutnya mereka memengaruhi atau mengajak teman-teman atau 

anggotanya yang lain untuk ikut bergabung bersama-sama dengannya dalam usaha 

dakwah. 

b. Sosialisasi Pesan Dakwah dengan Metode Konvensional 

Strategi dakwah selanjutnya yang dilakukan oleh Jamaah Tablig di Masamba 

adalah melakukan sosialisasi atau kunjungan langsung ke warga secara informal dan 

persuasif. Pendakatan secara informal dan persuasif terhadap individu-individu 

warga Masamba dilakukan Jamaah Tablig juga terkait dengan pertimbangan hasil 

identifikasi kondisi masyarakat yang tengah berkonflik. Strategi dakwah demikian 

tampaknya sama dengan pendekatan dakwah bil hikmah. Dalam konteks ini, cara 

perekrutan Jamaah Tablig kepada pelaku konflik khususnya yang beragama Islam 

dilakukan secara perlahan dengan mendatangi satu-persatu dari rumah ke rumah 

orang-orang yang terlibat konflik utamanya warga yang sangat berpengaruh dalam 

kelompoknya. Dengan demikian strategi dakwah Jamaah Tablig meralisasikan 

metode dakwah bil hikmah, dimana metode dakwah yang mereka gunakan dengan 

cara yang santun dan penuh hikmah, menyampaikan kebesaran Allah swt dan 
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keuntungan bagi orang-orang yang selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan 

tetangga rumah maupun tetangga kampungnya. 

Seorang mantan pelaku konflik mengungkapkan bahwa gerakan dakwah yang 

dilakukan oleh Jamaah Tablig sangat proaktif kepada mereka saat itu, hampir setiap 

hari mereka mendatangi orang-orang yang sering terlibat konflik. Kemudian 

mengajak mereka ke masjid untuk melaksanakan shalat dan mengikuti program-

program yang telah mereka buat, diantaranya mendengarkan baya@n atau ceramah 

agama, mendengarkan taklim, melaksanakan shalat malam serta aktifitas-aktifitas 

lainnya yang menjadi rutinitas Jamah Tablig saat melaksanakan program maqami 

(kerja dakwah yang dilakukan di lingkungan sendiri).  

c. Rekrutmen Keanggotaan dan Pelaksanaan Program Dakwah 

Tahapan sosialisasi atau pendekatan langsung kepada warga Masamba yang 

telah dipaparkan sebelumnya, bertujuan merekrut warga untuk menjadi anggota 

Jamaah Tablig. Jamaah Tablig kemudian menindaklanjuti proses itu dengan cara 

mengukuhkan mereka sebagai anggota yang siap melaksanakan program-program 

dakwah Jamaah Tablig. Temuan data lapangan menunjukkan fakta bahwa Jamaah 

Tablig berhasil merekrut anggota yang relatif banyak di Masamba, khususnya saat 

peristiwa konflik sosial berlangsung di Masamba. Gerakan dakwah Jamaah Tablig 

mulai berkembang sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di wilayah Masamba, 

terbukti saat kegiatan Jord´ pertama yang dilakukan pada tahun 2002 yang 

mengumpulkan anggota jamaahnya sekitar 4 ribu orang, dan mengeluarkan 
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jamaahnya untuk keluar berdakwah sebanyak 2 rombongan jamaah 4 bulan jalan 

kaki dan 4 rombongan 40 hari biasa.
22

 

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para penggiat dakwah Jamaah 

Tablig terhadap anggota yang baru bergabung yaitu ikut keluar tiga hari di jalan 

Allah bersama mereka untuk memperbaiki diri. Anggota yang baru bergabung dan 

sudah mengikuti program selama tiga hari, selanjutnya diikutkan dalam program 

khuru@j (keluar di jalan Allah) selama 40 hari keluar kampung. Selama melakukan 

khuru@j, para anggota yang mengikuti kegiatan sebisa mungkin harus meninggalkan 

urusan-urusan dunia, misalnya pekerjaan, pendidikan, ekonomi, politik dan lain-lain 

yang bisa mengganggu kehusyuan dalam ibadah. Kegiatan selama khuru@j 

berlangsung terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan infiro@di (yang dilakukan secara 

pribadi) dan kegiatan ijtima@í (yang dilakukang secara bersama-sama).  

Amalan ijtima@í adalah merupakan suatu hal yang lebih diutamakan dibanding 

amalan infiro@di, sebab ciri utama dari jamaah ini adalah sering melakukan amalan 

atau kegiatan secara berjamaah atau bersama-sama. Amalan ijtima@í adalah shalat 

lima waktu, mendengarkan baya@n atau ceramah, mendengarkan ta’lim (pembacaan 

kitab fadilah amal) dan makan yang selalu dilakukan secara berjamaah. Sedangkan 

amalan infiro@di yaitu membaca al-Qurán, shalat-shalat sunnah, dzikir dan ibadah lain 

yang bias meningkatkan keimanan dan sikap istiqamah dalam menjalankan ajaran 

Islam. 

 

 

                                                           

22Jord’ ialah satu perhimpunan tahunan yang diadakan untuk membentuk rombongan 

sebanyak-banyaknya untuk keluar bersama-sama untuk berdakwah. Baca Mudzakarah Khuru@j Fi@ 

Sabilillah (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010)  
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d. Membangun Relasi dengan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat  

Temuan data lapangan menunjukkan kenyataan terjadinya hubungan 

simbiosis mutualis antara tokoh masyarakat dan pemerintah dengan Jamaah Tablig 

dalam rangka mengatasi konflik sosial di Masamba. Dalam hal ini, terjadi pertemuan 

antara tokoh masyarakat dan elemen pemerintah dengan unsur pimpinan Jamaah 

Tablig, guna mendialogkan tentang strategi pemecahan dari konflik di Masamba. 

Kesimpulan yang dicapai dari pertemuan tersebut, menunjukan sebuah resolusi 

konflik dengan mengedepankan peran Jamaah Tablig untuk memberdayakan 

kelompok-kelompok pemuda dan termasuk sebagian warga yang berstatus pelaku 

konflik, melalui program khuru@j berbasis pesantren. 

Program khuru@j tentunya merupakan program dakwah yang rutin 

dilakasanakan oleh anggota Jamaah Tablig dengan bermodal pengorbanan (harta dan 

fisik) dan kesukarelaan para anggotanya. Namun untuk pertama kalinya dan 

mungkin baru terjadi dalam sejarah pergerkan dakwah Jamaah Tablig, gerakan 

mereka diakomodasi oleh pemerintah. Realitasnya, anggota-anggota kelompok 

pemuda di Masamba yang berhasil direkrut oleh Jamaah Tablig dan kemudian 

mereka dikirim untuk mengikuti program khuru@j berbasis pesantren di Pondok 

Pesantren Temboro Magetan Jawa Timur, yang dibiayai oleh pemerintah. 

Dengan demikian sebenarnya pemerintah Masamba mengintervensi secara 

tidak langsung gerakan dakwah Jamaah Tablig, meskipun sebatas menyodorkan 

biaya aktivitas dakwah. Secara internal dipahami bahwa pembiayaan segala 

aktivitas dakwah Jamaah Tablig bersumber dari sumbangan atau swadaya para 

anggotanya atas rasa suka rela sebagai bentuk realisasi prinsip Jamaah Tablig yakni 

pengorbanan harta. Kenyataan ini menunjukkan sebuah inkonsistensi atau semacam 
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pergeseran makna prinsipil yang dijunjung tinggi oleh Jamaah Tablig, bahwa mereka 

menolak untuk terlibat dalam politik dan urusan-urusan ekonomi yang dapat 

memengaruhi usaha dakwah yang dilaksanakan. Namun pada akhirnya Jamaah 

Tablig membuka ruang bagi pemerintah Masamba untuk membantu usaha dakwah, 

dengan alasan untuk kemaslahatan umat karena kedua pihak (pemerintah dan 

Jamaah Tablig) diperhadapkan pada masalah yang sama, yakni konflik sosial di 

Masamba.  

Terlepas dari pandangan masyarakat yang selama ini menganggap Jamaah 

Tablig cenderung tertutup atau tidak melibatkan pihak lain dalam melaksanakan 

usaha dakwahnya, sisi positif dari kerjasama pemerintah dengan Jamaah Tablig 

setidaknya mampu meredam konflik sosial yang sempat meluas di Masamba 

khususnya periode konflik 1998 hingga 2002. Program Khuru@j berbasis pesantren 

semestinya tetap dilaksanakan oleh Jamaah Tablig dengan atau tanpa bantuan 

pemerintah sekalipun, mengingat konflik sosial di Masamba berpotensi terulang 

dengan pelaku yang sama seperti yang baru terjadi pada tahun 2013-2015.     

Adapun capaian Jamaah Tablig atas pelaksanaan dakwah di Masamba, tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan pada masyarakat. Meskipun ada perubahan, 

namun hal itu bersifat temporal dan hanya terjadi pada sebagian kecil anggota 

Jamaah Tablig yang berhasil direkrut sebelumnya secara besar-besaran. Hal ini 

misalnya dilihat dari banyaknya orang-orang yang terlibat konflik tiba-tiba berubah 

menjadi orang yang taat dalam beribadah dan aktif di masjid, seperti yang 

diungkapkan oleh salah seorang tokoh agama Desa Laba, mengatakan bahwa: 

Alhamdulillah selama ada Jamaah Tablig di sini, sudah jarang didengar ada 
perang-perang antara kampung, kurangmi juga kita lihat anak-anak muda yang 
minum-minum ballo, aktifmi di masjid dan sering keluar pergi berdakwah. 
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Kadang amasih ada juga yang minum ballo dan berkelahi, tapi sudah nda 
separah dulu.

23
 

Namun seiring berjalannya waktu, keterangan yang diungkapkan informan 

tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda, dimana perubahan pada warga 

Masamba yang bergabung menjadi anggota Jamaah Tablig tidak bertahan lama atau 

keanggotaan Jamaah Tablig kini semakin berkurang. Faktanya, menurut pengakuan 

anggota Jamaah Tablig yang masih aktif sampai sekarang, mengatakan bahwa 

sebagian dari pelaku konflik terbaru di Masamba (tahun 2013-2015) adalah anggota 

yang pernah bergabung sebagai Jamaah Tablig tetapi mereka kembali ke jalan 

mengikuti tabiat kelompoknya. Berdasarkan uraian sebelumnya, temuan data 

lapangan hanya menunjukkan beberapa indikator keberhasilan dakwah Jamaah 

Tablig terhadap warga yang berkonflik di Masamba, sebagai berikut:  

1) Dakwah Jamaah Tablig berhasil meredam eskalasi konflik dengan cara 

merekrut pimpinan dan anggota-anggota kelompok yang sering berkonflik  

2) Proses pembinaan Jamaah Tablig terhadap warga dilakukan melalui Khuru@j 

40 hari 4 Bulan berdakwah ke luar daerah Masamba 

3) Sinergi pemerintah dengan Jamaah Tablig menghasilkan resolusi konflik 

yakni khuru@j berbasis pesantren atau pelaku konflik di pesantrenkan.  

Selanjutnya dari hasil identifikasi data lapangan menunjukkan beberapa 

indikator penyebab konflik sosial di Masamba kembali terulang pada tahun 2013-

2015 dan sejauhmana gerakan dakwah Jamaah Tablig dalam situasi konflik sosial di 

Masamba, antara lain dijelaskan sebagai berikut: 

1) Subkultur menyimpang pada kelompok-kelompok pemuda masih menjadi 

tradisi atau membudaya hingga saat ini 

                                                           

23
Syarifuddin (50 tahun) Tokoh Agama Masamba, Wawancara, Masamba, 12 Maret 2017  
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2) Konflik 1998-2002 tidak terselesaikan dengan baik sehingga pelaku-pelaku 

lama kembali mengungkit dendamnya  

3) Indikasi konflik sosial sengaja didorong agar kembali terjadi oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam momentum Pemilukada  

4) Dakwah Jamaah Tablig kurang efektif dari segi mempertahankan anggotanya, 

sebab warga pelaku konflk yang berhasil direkrut dan disadarkan sebagian 

kembali ke aktifitas sebelumnya.  

Tantangan dakwah yang utama dihadapi oleh Jamaah Tablig adalah 

bagaimana mengubah subkultur menyimpang pada kelompok-kelompok pemuda 

yang masih membudaya hingga saat ini. Subkultur meyimpang pada kelompok 

pemuda ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial di 

Masamba, dimana budaya dikalangan pemuda cenderung menunjukkan perilaku 

kekerasan, tradisi mengkonsumsi minuman keras dan berbagai aktivitas yang 

menyimpang dari norma sosial dan agama.  

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi dakwah Jamaah Tablig di Masamba cukup efektif dari 

segi perekrutan, namun kurang efektif dalam hal mempertahankan anggota. Kurang 

efektifnya peran Jamaah Tablig karena perubahan pada sasaran dakwah tidak 

bertahan lama atau bersifat sesaat/temporal. Warga pelaku konflik yang berhasil 

direkrut dan disadarkan melalui program dakwah Jamaah Tablig, sebagian kembali 

ke aktifitas mereka yang menyimpang. Di satu sisi Jamaah  Tablig sukses dalam hal 

perekrutan, namun kurang efektif dalam hal mempertahankan anggotanya agar tetap 

aktif dalam aktifitas usaha dakwahnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis kemukakan, maka 

gambaran tentang Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Mengatasi Konflik Sosial 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara secara garis besar terdapat dua faktor, yakni faktor sosiokultural 

dan faktor struktural. Pertama,  faktor sosiokutural di antaranya adalah; a) 

subkultur menyimpang pada kelompok pemuda (group devision) yakni 

kebiasaan pemuda yang sering berkumpul dan mengonsumsi minuman keras, 

b) perubahan perilaku masyarakat dari tradisional agraris menjadi masyarakat 

modern, c) rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada susahnya 

masyarakat dalam mencari pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan, d) 

kesenjangan sosial, yakni ketimpangan dalam lapangan pekerjaan yang 

berakibat pada kecemburuan sosial di antara masyarakat, e) dendam lama 

yang belum terselesaikan. Kedua, faktor struktural yakni situasi politik. 

Situasi politik yang dimaksud adalah masa transisi pemerintah, yang 

menyebabkan kurangnya perhatian terhadap penyelesaian konflik, bahkan 

ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik dalam momen pilkada. 

2. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tablig dalam mengatasi konflik 

sosial di Kecamatan Masamba adalah dengan cara;  
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a) Jaulah, yakni silaturahmi mengunjungi para pelaku konflik untuk mengingatkan 

agar sama-sama taat kepada Allah 

b) Bayan, yakni memberikan penerangan atau ceramah agama 

c) Tasykil, yakni mengajak para pelaku konflik dengan memberikan semangat 

untuk meluangkan waktu di jalan Allah 

d) Bersinergi dengan pemerintah yang menghasilkan resolusi konflik yakni khuru@j 

berbasis pesantren atau pelaku konflik di pesantrenkan.  

 

B. Implikasi Penelitian  

Strategi dakwah Jamaah Tablig merupakan salah satu metode dakwah dari 

sekian banyak metode yang perlu terus dikembangkan terkait dengan pengentasan 

konflik sosial atau merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mengurangi 

jumlah pelaku konflik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, dengan perkembangan 

zaman maka perlu adanya peningkatan kualitas bagi para penggiat dakwah Jamaah 

Tablig dari segi keilmuan agar supaya lebih evektif dalam menjalankan dakwahnya. 

Kemudian lebih meningkatkan lagi sinergi dengan semua pihak, baik itu pemerintah 

maupun masyarakat secara umum.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran positif 

kepada semua pihak terutama kepada penggiat Jamaah Tablig, pemerintah, penegak 

hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berupaya meningkatkan sinergi 

dalam penanganan konflik sosial dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten 

sehingga terwujudnya kohesifitas sosial dalam masyarakat.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Tesis ini membahas tentang “Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam 

Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” dengan 

jenis penelitian kualitatif lapangan (fild researcs). Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam atau wawancara tidak 

terstruktur. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara, yang 

terbagi dalam dua bagian: 

I. Wawancara dengan Pihak Jamaah Tablig  

1. Bagaimana sejarah masuknya Jamaah Tablig ke Masamba? 

2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Masamba sebelum dan saat adanya 

aktifitas dakwah Jamaah Tablig di Masamba? 

3. Bagaimana respon masyarakat tentang adanya aktifitas dakwah Jamaah Tablig 

di Masamba? 

4. Bagaimana strategi atau langkah-langkah yang di lakukan Jamaah Tablig 

dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di Masamba? 

5. Adakah target utama bagi Jamaah Tablig dalam berdakwah khususnya kepada 

pelaku konflik untuk ikut dalam aktifitas dakwah Jamaah Tablig? 

6. Sejauhmana perubahan yang terjadi terhadap pelaku konflik dengan adanya 

aktitas dakwah Jamaah Tablig di Masamba? 

7. Bagaimana tanggapan Jamaah Tablig terhadap pemerintah terkait konflik 

yang terjadi di Masamba? 

 

 



 

 

II. Wawancara dengan Pihak Pemerintah (Pemerintah Kecamatan dan 

Pemerintah Desa yang terlibat Konflik), Aparat Kepolisian (Polres Luwu 

Utara dan Polsek Masamba), Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat 

Kecamatan Masamba  

1. Sejak kapan konflik sosial terjadi di Masamba? 

2. Faktor apa yang menyebabkan konflik sosial sering terjadi di Masamba? 

3. Kapan terjadinya konflik sosial yang cukup parah yang pernah terjadi di 

Masamba? 

4. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dengan adanya aktifitas 

dakwah Jamaah Tablig di Masamba? 

5. Adakah bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak Jamaah Tablig 

dalam mengatasi konflik sosial di Masamba? 

6. Seperti apa bentuk kerjasama yang pemerintah lakukan bersama pihak Jamaah 

Tablig dalam megatasi konflik sosial di Masamba? 

7. Bagaimana kondisi masyarakat yang berkonflik sebelum, saat dan setelah 

adanya aktifitas dakwah Jamaah Tablig di Masamba? 

8. Apa harapan pemerintah dan masyarakat terhadap aktifitas dakwah Jamaah 

Tablig di Masamba kedepannya?  
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