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Nama : Asri 

NIM 20100116003 

Judul Skripsi :“Dampak Toleransi Beragama Terhadap 

Perkembangan Pendiddikan Islam di Kelurahan 

Rantekalua Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja” 

Penelitian ini membahas tentang dampak Toleransi beragama 
terhadap perkembangan Pendidikan Islam di kelurahan Rantekalua 

kecamatan Mengkendek kab. Tana Toraja. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk: (1) Untuk mengetahui Toleransi antar umat 

beragama di Kelurahan Rantekalua Kec.Mengkendek Kab.Tana Toraja. 

(2) Untuk mengetahui perkembangan Islam di Kelurahan Rantekalua 

Kec.Mengkendek Kab.Tana Toraja. (3) Untuk mengetahui pengaruh 

Toleransi antar umat beragama terhadap perkembangan Pendidikan 

Islam di Kelurahan Rantekalua Kec.Mengkendek Kab.Tana Toraja. 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan 

pendekatan filosofis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian 

adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk 

mendukung data primer. Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: (1) Intervieu (2) Dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Rantekalua 

kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja adalah masyarakat yang 

mengatut agama yang berbeda Namun interaksi dan Toleransi dalam 

bermasyarakat tatap berjaln dengan baik. Bentuk pendukung Toleransi 

dalam kehidupan masyarakat Rantekalua adalah adanya kegiatan yang 

sering dilakukan, seperti gotong royong, pernikahan, Rambu solo dan 

acara kemasyarakatan lainnya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Interaksi atau kerjasama 

sosial antara umat beragama yang telah dilakukan masyarakat 

Rantekalua, selama ini perlu di pertahankan terus. 2) Toleransi antara 

umat beragama yang telah terjadi selama ini perlu ditingkatkan. 3) 

Suasana kerukunan antara umat beragama masyarakat Rantekalua yang 

sudah kondusif perlu dipertahankan terus. 4) Hubungan antara pemeluk 

Agama masing-masing yang selama ini berjalan baik terus dilestarikan. 

5) Dengan adanya toleransi yang baik sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pendidikan islam. 
 



 

 

 

 
A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Toleransi Beragama adalah menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk 

agama lain tampa mencampuri urusan masing-masing agama. Secara kasar toleransi 

menunjuk pada sikap membiarkan perbedaan pendapat dan perbedaan melaksanakan 

pendapat untuk beberapa lapisan hidup dalam satu komunitas. Demi memelihara 

kerukunan beragama sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari konflik. 

Biasanya konflik antar umat beragama disebabkan oleh sikap merasa paling benar 

dengan cara mengeliminasi kebenaran orang lain. Dalam konteks Toleransi dalam 

beragama, Islam sudah memeiliki pegangan yang sudah jelas. “tidak ada paksaan dalam 

agama”, “bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami” adalah contoh populer 

dari toleransi dalam islam. Selain ayat-ayat itu banyak ayat lain yang tersebar di 

berbagai Surah. Juga sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam sejarah islam. Fakta- 

fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukan konsep 

asing. 

Toleransi adalah bagian intergral dari islam itu sendiri yang detail-detailnya 

kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian 

rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan 

baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam. Lebih 

lanjut salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Tanah Toraja 

yakni masyarakat Rantekalua terdapat dua kepercayaan, yaitu agama Islam dan agama 

Kristen, di sana terdapat mesjid dan juga gereja yang letaknya tidak berjauhan. 

Meskipun masyarakat Rantekalua menganut dua kepercayaan, namun mereka dalam 

kehidupan keseharian dapat menjaga kerukunan satu sama lain. 

Hal itu dapat terlihat ketika ada tetangga mereka yang beragama lain mengalami 

musibah, mereka menengok dan ketika melaksanakan ibadah tetap menghormati. Ketika 

sebagian masyarakat yang menganut agama Islam merayakan hari raya Islam, maka 

sebagian yang menganut agama Kristen tetap menghormati bahkan ikut merayakannya 

meskipun bukan hari raya agamanya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh 
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Faisal Jamali bahwa orang muslim seharusnya memiliki sifat toleran terhadap orang non 

muslim sebagai wujud pengamalan nilai perdamaian. Masyarakat Rantekalua sangat 

memegang erat tali persaudaraan dan kerukunan dengan tetangga-tetangganya. Dalam 

kegiatan masyarakat antara pemeluk agama islam dan kristen tetap menjadi satu 

kelompok, mereka tidak mempermasalahkan mengenai keyakinan ketika dalam 

bermasyarakat. Sebagai umat Islam pun, seperti apa yang sudah dituliskan diatas. Umat 

Islam juga harus selalu menjaga rasa toleransi kita terhadap umat beragama lainnya. 

Karena dengan terus menjaga rasa toleransi tersebut, maka sama seperti sudah ikut 

membantu kemajuan bangsa Indonesia. Dalam Alquran juga sudah diajarkan tentang 

bagaimana kita harus saling menjaga rasa perdamaian dan persatuan antar umat. Pada 

umumnya manusia hidup dengan banyak toleransi: dalam keluarga, dalam kampung, 

dalam organisasi, dalam paguyuban beriman, dalam perusahaan, dalam pernerintahan. 

Dalam komunitas politik, dalam bidang-bidang nilai, toleransi secara mutlak 

diperlukan demi demokrasi. Namun toleransi memang membutuhkan batas. Batasnya 

adalah bahwa pelaksanaan toleransi tidak mengganggu ketertiban umum. Islam pada 

dasarnya adalah agama toleran. Jika dirunut secara mendalam, kata Islam diambil dari 

kata al-Salam yang artinya perdamaian, tulis Hasan Hanafi, pemikir revolusioner yang 

pernah aktif dalam gerakan Fundamentalis Ikhwan al-Muslim.
1
 

Berkaitan dengan kehidupan umat beragama, dalam Resolusi Persikatan Bangsa- 

Bangsa dijelaskan tentang penghapusan Intoleransi Berdasarkan Agama, Deklarasi 

Universal Hak-hak Asasi Manusia [Resolusi Majelis Umum 217 (III) ] DAN Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia [Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI)] 

menyatakan prinsip-prinsip tentang non diskriminasi dan persamaan di muka hukum 

dan hak kebebasan berfikir, nurani, agama, dan keyakinan.
2
 Salah satunya 

meningkatkan pemahaman, toleransi, dan perhatian terhadap berbagai masalah yang 

berkaitan dengan kebebasan agama dan keyakinan. Adapun isi dalam deklarasi tersebut; 

‟meyakini bahwa kebebasan agama dan keyakinan seharusnya juga mendukung capaian 
 
 

1 Irwan Masduqi, Berislam Secara Toleran (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 41. 
2 Jhon Kelsay, Abdulaziz A. Sachedina, and David Little, (Terj. Riyanto). Kajian lintaskultural Islam- 

Barat: Kebebasan Agama dan Hak -Hak Asasi Manusia (Yogyakarta:ACAdeMIA, 1997), h. 149-150. 
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tujuan-tujuan perdamaian dunia, keadilan sosial, dan persaudaraan antar manusia, dan 

penghapusan ideologi-ideologi dan praktik-praktik kolonialisme dan diskriminasi 

rasial”. Deklarasi universal hak-hak asasi manusia , memutuskan untuk menggunakan 

semua tindakan guna menghapus secara cepat terhadap intoleransi yang serupa dalam 

bentuk dan manifestasinya dan untuk mencegah dan memberantas diskriminasi 

berdasarkan atas agama atau keyakinan. Berkaitan dengan masalah hubungan dan 

tatacara beragama di dunia dalam deklarasi PBB, mengumumkan tentang penghapusan 

semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan: Pasal 1 

berbunyi: siapa pun memiliki hak kebebasan berfikir, nurani dan agama. Hak ini 

mencakup kebebasan untuk menganut agama atau apa pun keyakinan yang menjadi 

pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau bersama-sama dengan kelompok 

lain, dan secara umum atau pribadi, untuk mengamalkan agama atau keyakinannya 

dalam beribadah, menjaga, melaksanakan, dan pengajaran.
3
 

Pasal ini, menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk kebebasan berfikir, 

nurani dan agama selama kebabasan atau hak yang dimiliki seseorang tidak menganggu 

atau melanggar hak-hak orang lain. Sayid Qutb, Penulis besar Mesir abad ke-20 M 

memberikan komentar ayat al- Baqarah ayat 256 yang ada kaitannya dengan tolerasni 

dalam Islam. Dalam dalam tafsirnya ‟Fi Zhilali Quran‟, sebagai berikut: 

‟Sesungguhnya kemerdekaan kepercayaaan itu merupakan hak asasi manusia paling 

prinsipil, sebagai dasar eksistensinya sebagai” ‟manusia”. Orang yang merampas 

kebebasan agama seorang sebenarnya telah merampas hak asasi kemanusiaan secara 

mendasar. Islam telah mengajarkan pemeluknya sendiri sebelum kepada orang lain, 

bahwa mereka dilarang memaksa manusia untuk memasuki agama ini”. 
4
 

Fanatisme yang berujung pada sikap radikalisme harus diganti dengan sikap 

toleran dalam kaitan hubungan antar agama untuk menciptakan sebuah kerunanan antar 

umat beragama. Bukan berarti melemahkan dan tidak meyakini agama masin-masing. 

Tetapi fanatisme yang bergerak munuju arah pemantapan dalam sanubari setiap 

3 Lasiyo dan Haksu Tjhie Tjai Ing dkk, Konfusianisme di Indonesia Pergulatan Mencari Jatidiri 

(Yogyakarta: Interfidei, 1995), h. 44-45. 
4 Mohammmad THolhah Hasan, Islam dalam perspektif Sosio Kultural (Jakarta: Lantaroba Press, 2005), 

h. 195. 
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individu, dan tidak menganggap bahwa yang lain salah. Ataupun ada anggapan semua 

agama sama. Fanatisme yang berlebihan, memaksakan orang lain mengikutinya, inilah 

yang meyebabkan lunturnya rasa toleransi dalam beragama. Dan tidak sesuai dengan 

prinsip Islam yang sesunggunhya yaitu rahmatallil alamin (rahmat bagi seluruh alam) 

tidak memandang muslim ataupun non-muslim di dunia ini. 

Mengajarkan dan mengajak dalam sebuah kebaikan, diajarkan dalam setiap 

agama, maka sikap ataupun rasa saling menghormati, menghargai, toleransi, pluralisme, 

dalam sebuah agama harus ditegakkan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan 

merupakan dasar dalam kehidupan beragama. Sebab tujuan dari adanya sebuah agama 

adalah untuk mengangkat derajat manusia dan menunjukkan jalan kebenaran dalam 

berkehidupan. Bukan malah sebaliknya, agama menjadi katup sebuah kebenaran, 

pembeda, dan penyebeb kerusakan dan konflik di negara ini. 

Proyek kerukunan antar umat beragama atau toleransi yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam konteks integrasi nasional, atau secara spesifik, untuk menciptakan 

stabilitas dalam menunjang pembangunan nasional.
5
 Ide kerukunan antar umat 

beragama di masa orde baru merupakan program pemerintah. Pemerintah membimbing 

umat beragama untuk hidup toleran, rukun dan damai, dibawah payung negara kesatuan. 

Bentuk kerukunan itu sendiri dituangkan dalam program yang disebut trilogi kerukunan, 

yaitu: Pertama, kerukunan intern umat beragama, kedua, kerununan antar umat 

beragama, ketiga, kerukunan anatar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah 

merupakan pihak pemrakarsa, namun secara resmi sering dinyatakan bahwa esensi 

kerukunan merupakan tanggungjawab agama itu sendiri, bukan pemerintah. Karena itu, 

apabila terjadi perselisihan baik intern suatau agama maupun antar umat beragama, 

diselesaikan oleh umat beragama itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai 

penegah (arbitrer). Pemerintah bukanlah faktor dominan dalam menentukan kerukunan 

hidup beragama. Agama di Indonesia tidak berada dibawah bayang-bayang kekuasaan 

dan pengaruh pemerintah. 

 

 

 

5 Nurcholish Majid dkk, Fiqih Lintas Agama (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), h. 198. 
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Pendidikan adalah proses pembelajaran pembelajaran, pengetahuan, kemampuan 

dan pengetahuan yang didapat dari kebiasaan dan bisa menjadi warisan dari orang 

sebelumnya. Adapun keutamaan tentang orang-orang yang berpendidikan di jelaskan 

dalam firman Allah swt. QS. Al-Mujadalah ayat/58: 11: 

Artinya :”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.” 
 

Menurut Qiraish Shihab dalam tafsirnya, ayat di atas tidak menyebut secara 

tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa 

mereka memiliki derajat-derajat, yakni lebih tinggi sekedar beriman. Tidak disebutnya 

kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang didmilikinya itulah 

yang berperanan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari 

faktor di luar ilmu itu. 

Tentu saja yang di maksud dengan alladzȋnaûtû al-„ilmu/yang diberi 

pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan 

pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok 

besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal shaleh, dan yang kedua beriman dan 

beramal shaleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih 

tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal pengajarannya 

kepada pihak lain secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan. 

Ilmu yang di maksud ayat di atas bukan hanya ilmu agama tetapi ilmu apapun 

yang bermanfaat. Allah meguraikan sekian banyak mahluk Ilahi, dan fenomena alam, 

lalu ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa: yang takut dan kagum kepada 

Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama, ini menunjukkan bahwa ilmu dalam 

pandangan alquran bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain juga menujukkan bahwa ilmu 

haruslah menghasilkan khasyyah yahni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada 

gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkan 

untu kepentingan mahkluk, Rasul sering kali berdo’a (aku berlindung kepada-Mu dari 

ilmu yang tidak bermanfaat). 
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B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data. Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka 

penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana toleransi antar umat beragama di Kelurahan Rantekalua Kec. 

Mengkendek Kab.Tana Toraja? 

2. Bagaimana perkembangan Islam di Kelurahan Rantekalua Kec. Mengkendek 

Kab.Tana Toraja? 

3. Apakah terdapat pengaruh Toleransi antar umat beragama terhadap perkembangan 

pendidikan Islam di Kelurahan Rantekalua Kec.Mengkendek Kab. Tana Toraja? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

releven, belum didasarkan pada fakta-fakta emperis yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.
2
 eneliti mengumpulkan jawaban sementara adalah “Terdapat 

dampak Toleransi beragama terhadap perkembangan Pendidikan di Kelurahan 

Rantekalua Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja”. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Toleransi antar umat beragama 

Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu ”tolerance” berarti sikap 

membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan. Bahasa Arab menterjemahkan kata toleransi dengan “tasamuh” yang 

berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan.
6
 Dalam kamus filsafat dijelaskan 

toleransi adalah sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral 

orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru. Dengan sikap 

itu juga tidak mencoba menghapuskan ungkapan-ungkapan yang sah dari keyakinan- 

keyakinan orang lain tersebut. Sikap semacam ini tidak berarti setuju terhadap dengan 

6
Yunus Ali Almuhdar, ToleransikaumMuslimindansikaplawan-lawannya, (Bandung: Iqra, 

2001), h. 176. 



7 
 

 

 

keyakinan-keyakinan tersebut. Selain itu, tidak juga berarti acuh tak acuh terhadap 

kebenaran dan dan kebaikan, dan tidak harus didasarkan atas pemahaman ada tidaknya 

Tuhan (agnotisisme), atau skeptisisme (paham keraguan), melainkan lebih pada sikap 

hormat terhadap martabat manusia yang bebas. 

Agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan yang penulis maksud dengan 

toleransi antar umat beragama dalam penelitian ini adalah: 

a. Memenuhi undangan dari agama lain. 

b. Membantu jika diperlukan. 

c. Menjenguk bila tetangga mendapat musibah. 

d. Datang ketika ada kegiatan kemasyarakatan. 

e. Membantu tetangga beda agama. 

f. Menghormati tetangga beda agama yang sedang beribadah. 

g. Menerima bantuan tetangga beda agama. 

h. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada tetangga beda agama. 

i. Menghormati pemimpin beda agama. 

j. Tidak menghina tetangga beda agama. 

k. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan walaupun beda agama. 
7
 

2. Perkembangan Islam 

Islam adalah agama yang dapat menyelamatkan manusia atau umat dari 

kehidupan didunia diwahyukan oleh Allah melalui RasulNya menjadi pegangan hidup 

manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat. 

Tahapan perkembangan Islam dalam penelitian ini adalah: 

a. Intensitas ibadah masyarakat. 

b. Kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka) h.116. 
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E. Kajian Pustaka 

Dapat menjadi referensi penelitian yang relevan bagi peneliti. adapun di 

antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Yuliyanto dengan judul “Pengaruh Toleransi 

Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam Di Dusun Margosari Desa 

Ngadirojo Kecamatan Ampel”. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui 

toleransi antar umat beragama dan juga perkembangan Islam di Dusun Margosari 

Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana toleransi antar umat beragama di Dusun 

Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel?, (2) Bagaimana perkembangan 

Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel?, dan (3) Apakah 

terdapat pengaruh antara toleransi antar umat beragama terhadap perkembangan 

Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel?. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi di Dusun Margosari pada 

kategori yang tinggi, yaitu 70% dan ada 28 responden dari 40 responden yang 

diteliti. Artinya bahwa masyarakat di dusun Margosari meskipun warganya 

mempunyai kepercayaan yang berbeda namun mereka sangat menjunjung tinggi 

kerukunan antar warganya, saling menghormati satu sama lain, saling tolong- 

menolong, dan dapat bergaul dengan baik. Perkembangan Islam di Dusun 

Margosari pada kategori yang tinggi, yaitu 50% dan ada 20 responden dari 40 

responden yang diteliti. Dan juga dengan adanya berbagai macam kegiatan- 

kegiatan yang bersifat keagamaan yang sudah berjalan sejak dulu. Seperti 

kegiatan Tahlilan, pengajian tingkat kelurahan, Yasinan, dan lain sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi cerminan mengenai keadaan Islam di dusun 

Margosari. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh di lapangan, 

menunjukkan bahwa Rxy hitung sebesar 0,48949 > 0,312. Rxy tabel sebesar 

0,312 artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara toleransi antar umat 
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beragama dengan perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo 

Kecamatan Ampel.
8
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty Karim dengan judul “Signifikansi 

Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”. Bangsa Indonesia 

sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, 

budaya, agama, strata sosial dan lainlainnya, tentunya sangat mendambakan 

keserasian dalam perbedaan perbedaan baik dalam hal agama, politik, keamanan, 

strata sosial maupun pendidikan dalam upaya menciptakan negara dan bangsa 

yang berkeadilan sosial sebagai cerminan dari dasar negara Pancasila. Salah satu 

jalan untuk mencapai dambaan di atas adalah melalui.pendidikan multikultural, 

sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman etnik, budaya, dan agama 

serta strata sosial dari masyarakat suatu bangsa, karena pendidikan multikultural 

merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, 

sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Sedangkan secara 

luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh peserta didik tanpa 

membedakan kelompok-kelompoknya seperti agama, gender, etnis, ras, dan 

budaya, serta strata sosial. Idealnya konsep pendidikan multikultural, tidak hanya 

semata-mata diarahkan pada wilayah ras, agama, dan kultur. Fokus demikian ini 

pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan 

peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari 

kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mayoritas. Pendidikan 

multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti terhadap 

perbedaan (difference) atau “politics of recognition”; politik pengakuan terhadap 

eksistensi orang-orang dari kelompok minoritas dalam segala hal untuk mencapai 

persatuan dalam perbedaan.
9
 

 
8
Arief Yulianto, “Beragama Terhadap Perkembangan di Dusun Margosari Desa Ngadirejo 

Kecamatan Ampel”,Skripsi (Semarang: IAINSalatiga, 2015), h. 10. 
9
Rahmawaty Karim. “Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok 

Minoritas.”Jurnal Analisis, Vol. 12 no. 1 (Juni 2012), h. 161-162. http://download.portalaruda.org 

/article.php?article=483441&val=5898&title=signifikansi%20pendidikan%20multikultural%20terhadap 

%20kelompok%20minoritas (diakses 08 oktober 2019) 
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3. Penelitian ini dilakukan oleh Casram dengan judul “Membangun Sikap Toleransi 

Beragama Dalam Masyarakat Plural”. Pada penelitian ini membahas tentang 

Realitas kehidupan sosial menjadi mungkin karena ia mengakomodasi perbedaan 

dan keragaman di antara manusia. Salah satu dari keragaman ini berkaitan 

dengan pilihan keyakinan agama, dan karenanya kita hendaknya mampu bergaul 

apakah dengan anggota komunitas seagama dan juga dengan anggota komunitas 

agama lainnya. Dalam hal ini, toleransi agama merupakan sebuah keniscayaan 

untuk menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis atau bahkan bentrokan 

fisik dalam masyarakat. Kehidupan sosial dan agama hendaknya tidak tersisih 

darisatu sama lain, dan musti terintegrasi kedalam satu sama lain. Membangun 

masyarakat terdidik dan umat beragama yang berpikiran terbuka merupakan 

prasyarat untuk mencapai tujuan ini. Toleransi agama yang ideal mustinya 

dibangun melalui partisipasi aktif semua anggota masyakarat beragama yang 

beragam guna mencapai tujuan-tujuan yang sama atas dasar kebersamaan, sikap 

inklusif, rasa hormat dan saling-paham terkait pelaksanaan ritual dan doktrin- 

dokrtin tertentu dari masing-masing agama. Beragam rumusan   tentang 

tipologi hubungan antar agama, seperti eksklu-sifisme, inklusifisme, 

pluralisme, dst., lazim dikemukakan untuk membawa keragaman ini ke tahap 

dialog harmonis agama yang lebih jauh. 
10

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aslati dengan judul “Toleransi Antar Umat 

Beragama dalam Islam”. Toleransi dalam Islam pada awalnya ditandai oleh 

perjanjian Hudaibiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Toleransi 

dalam Islam adalah otentik. Artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi 

sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam 

hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara 

konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam  bukanlah untuk saling 

 
 

 

10
Casram.“Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural.”Wawasan: Jurnal 

Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 no. 2 (Juli 2016), h. 187. 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/588/700 (Diakses 08 Oktober 2019) 
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melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara 

kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam 

pengertian mu’amalah (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh 

dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak 

untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati 

keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak- 

haknya. Syari’ah telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena 

pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap 

historis, yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam awal. Justru 

dengan sikap toleran yang amat indah inilah, sejarah peradaban Islam telah 

menghasilkan kegemilangan sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah 

peradaban dunia hingga hari ini dan insyaallah di masa depan.
11

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Delfiyan Widiyanto, dengan judul “Pembelajaran 

Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

Sekolah Dasar”. Dalam tulisannya, penulis menguraikan tentang isu toleransi dan 

keragaman dalam kelas menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. 

Toleransi dan keragaman bahwa terdapat pemahaman, rasa saling menghormati, 

dan apresiasi terhadap keragaman budaya bagian penting bagi warga negara untuk 

dapat hidup damai. Berbagai budaya dengan memahami dan menghormati sebagai 

hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar hidup damai dan 

sejahtera baik lokal, nasional maupun global. Perlunya menangani toleransi dan 

keberagaman di sekolah untuk membekali siswa dari berbagai perbedaan dan 

keberagaman agar memiliki sikap toleran dan kerukunan. Pada penelitian ini 

memiliki cara pengumpulan data dengan kajian kepustakaan atau metode liberary 

reasearh. Makalah ini mengkaji buku atau jurnal yang berhubungan dengan 

pembelajaran toleransi dan keragaman pada lingkup sekolah. Siswa dalam 

mempelajari berbagai budaya data di lakukan melalui proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada proses belajar mengajar di kelas 

11
Aslati.“Toleransi Antar Umat Beragama dalam Islam, Vol. 4 no. 1 (Januari-Juni 2012), h. 52. 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1032/937 (Diakses 08 Oktober 2019). 
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dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap keberagaman. menggunakan 

pendekatan tematik bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap 

keragaman, dapat digunakan untuk melihat adanya perbedaan dan persamaan 

berbagai budaya. Pembelajaran pendekatan tematik dengan buku cerita dapat 

digunakan untuk mengajarkan sikap toleransi dan kerukunan di 

sekolah.Pembelajaran toleransi dan kerukunan dapat dikembangkan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, toleransi dan keragaman 

menjadi bagian dari kompetensi yang diharapkan.
12

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas 

yaitu terletak pada objek kajiannya, karena penulis mengkhususkan atau memberikan 

batasan masalah pembahasan pada Dampak Toleransi terhadap Perkembangan 

Pendidikan Islam di Kelurahan Rantekalua Kec. Mangkendek Kab. Tana Toraja. 

F. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui toleransi antar umat beragama di Kelurahan 

RantekaluaKec.Mengkendek Kab.Tana Toraja. 

b. Untuk mengetahui perkembangan Islam di Kelurahan Rantekalua 

Kec.Mengkendek Kab.Tana Toraja 

c. Untuk mengetahui pengaruh Toleransi antar umat beragama terhadap 

perkembangan Pendidikan Islam di Kelurahan Rantekalua Kec.Mengkendek 

Kab.Tana Toraja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
Delfiyan Widiyanto, “Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di Sekolah Dasar,”Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III. 

http://eprints.uad.ac.id/9769/1/109-115%20Delfiyan%20Widiyanto.pdf(07 Oktober 2019). 
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2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran tentang toleransi antarumat 

beragama dan pengaruhnya terhadap perkembangan Islam. 

b. Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan pelajaran betapa pentingnya toleransi antar umatberagama. 

2. Dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana pengaruh toleransi antar umat 

beragama terhadap perkembangan Islam. 



 

 

 

BAB II 

TUJUAN TEORETIS 

A. Pandangan IslamTentang Toleransi 

1. Pengertian toleransi 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan bahasa yang 

luastentangjudulyang diajukan, maka diperlukan definisi penelitian judul yang 

sekaligusmenjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Toleransi, 

Berasal dari kata toleran yakni sifat atau sikapmenghargai anatara dua kelompok yang 

berbeda kebudayaan atau kepercayaan untuk saling berinteraksi penuh.
1
 

W.J.S. Purdawarminta menyatakan bahwa toleransi adalah sikap atau sifat 

tengang rasa merupakan menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, 

pandangan, kepercayaan maupun yang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri.
2
 

Ensiklopedia Amerika menjelaskan bahwa toleransi memiliki makna sangat terbatas. Ia 

berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan,meskipun demikian, ia 

memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi dan biasanya merujuk kepada 

sebuah kondisi dimana kebebasan yang di perbolehkanya bersifat terbatas dan bersyarat. 

Secara etimologi toleransi berasal dari kata tolerance (dalam bahasa inggris) 

yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain 

tanpa memerlukan persetujuan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi 

berasal dari kata “toleran” berarti sifat atau bersikap 

memeggang(menghargai,membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya), yang berbeda dan atau yang 

bertentangan dengan pendiriannya. 

Dalam bentuk bahasa Arab toleransi dikenal dengan (tasamuh) yang berarti 

saling mengizinkan, saling memudahkan. Sedangkan dalam konsep modern toleransi 

menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara 

 
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi III, 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1204. 

2 J.S Podarwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 1986),h.1084. 
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kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, 

politik maupun agama. Toleransi karena itu, merupakan konsep agama dan mulia uang 

sepenuhnya menjadi organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama islam.
3
 

Toleransi antar umat beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah 

keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan 

dengan ke-Tuhan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk 

meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta 

memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang 

diyakininya. Sebagaimana negara ini, telah mengaturnya dalam Ketentuan Bab XI 

Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berasas atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan 

kepercayaannya itu.
4
 Toleransi beragama memepunyai arti sikap lapang dada seseorang 

untuk mengormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah 

mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada 

yang mengganggu atau mamaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarga 

sekalipun. 

Umat adalah para penganut atau pemeluk.sedangkan beragama adalah menganut 

atau memeluk agamadan mengerti tat keimanan (kepercayaan) serta peribadatan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Prinsip toleransi adalah ajaran setiap agama; sikap 

toleransi merupaka ciri kepribadian bangsa Indonesia, dorongan hasrat kolekif untuk 

bersatu. Situasi Indonesia sedang berada dalam era pembangunan, maka toleransi yang 

dimaksud dalam pergaulan antar umat beragama bukanlah toleransi statis yang pasif, 

melainkan toleransi dinamis yang aktif. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak 

melahirkan kerjasama. Bila pergaulan antara umat beragama hannya bentuk statis, 

maka kerukunan anatar umat beragama hannya dalam bentuk teoritis. Kerukunan teritis 

melahirkan toleransi semu. 

 
 

3 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesiaal-Munawir (Yogyakarta: Balai Pustaka 
Progresif, t.th.),h.1098 

4
 Nur Cholish Majid, dkk, Passing Over Melintasi Batas Agama (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), h. 138. 
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Di belakang toleransi semu berselimut sikap hipokritis, hingga tidak 

membuahkan sesuatu yan diharapkan bersama baik oleh Pemerintah atau oleh 

masyarakat sendiri. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif yang melahirkan kerjasama 

untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan anatar umat beragama bukan dalam bentuk 

teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.
5
 

Toleransi positif adalah toleransi yang ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari 

segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari hiprokisi. Oleh karena 

itu, pengertian toleransi agama adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk 

memeluk agama yang menjaga keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan 

ibadatnya. 

Toleransi positif adalah toleransi yang ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas 

dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari hiprokisi. Oleh 

karena itu, pengertian toleransi agama adalah pengakuan adanya kebebasan setiap 

warga untuk memeluk agama yang menjaga keyakinannya dan kebebasan untuk 

menjalankan ibadatnya. Toleransi beragama meminta kejujuran, kebesaran 

jiwa,kebijaksanaan dan tanggung jawab, sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas 

dan mengeliminirkan egoisitas golongan.
6
 

Dalam konteks toleransi antara umat beragama, Islam memiliki konsep 

yangjelas. “Tidak ada paksaan dalam agama,” seperti Firman Allah swt QS:AL- 

Baqarah/2:256: 

 

ٓفِِٓٓلَآ ٌِٓ ٱإلِۡرَاهَ ِي ٓٓلد َ ٓتَّبيَََّّ ٓٓلرُّشۡدٓ ٱقدَ ٌَ يٓٱيِ ِ ِٓٓهۡغَد ٓة رۡ ًٌَٓيكَۡف  َّٰغ وتِٓٱفَ ِٓٓهطَّ ٓة ٌۢ ِٓٱوَي ؤۡيِ فَقَدِٓٓللَّّ
سَكَٓٱ ًۡ ِٓٓسۡتَ رۡوَةِٓٱة ثۡقََّٰٓٱٓهۡع  ٓ ٱلهََاۗٓوٍَٓٓفصَِامَٓٱلَٓٓلوۡ  ًِيعٌٓعَويِىٌٓٓللَّّ ٢٥٦ٓٓسَ
 



5
 M. Atho Mudzhar dkk, Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia (Jakarta; Departmen Agama RI, Badan litbang, 2005), h. 89. 
6
 FKUB, Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama (Semarang; Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB), 2008 ), h. 327 
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Terjemahnya: 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 

kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
4
 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran 

Islam, dan bahwasannya karena kesempurnaan bukti-buktinya, dan kejelasan ayat-ayat 

keadaan merupakan ajaran akal dan ilmu, ajaran fitrah dan hikmah, ajaran kebaikan dan 

perbaikan, ajaran kebenaran dan jalan yang lurus, maka karena kesempurnaannya dan 

penerima fitrah terhadapnya, maka Islam tidak memerlukan pemaksaan, karena 

pemaksaan itu terjadi pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat 

dan kebenaran. Adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, 

banyak ayat lain yang tersebar di berbagai surah. Juga sejumlah hadis dan praktik 

toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah 

toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing.Adalah contoh populer dari toleransi 

dalam Islam. 

Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya 

kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian 

rumusan-rumusan inidisempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan 

baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam. Dari tiga 

pengertian di atas penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi adalah sikap saling 

mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. 

Kebebasan dalam beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan 

anatara umat beragama. 

Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antara umat 

beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah 

Tuhan di berikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorangpun yang boleh mencabutnya. 

 

 
 

4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta:Mugi 

Publishing, 2015), h. 42. 
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Demikian juga sebaliknya, toleransi antara umat beragama adalah cara agar kebebasan 

beragama dapat terlindungi dengan baik. 

Kebebasan dan toleransi tidak dapat di abaikan, namun yang sering kali terjadi 

adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan 

toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan 

membelenggu kebebasan, maka dari itu beragama dan toleransi merupakan sesuatu 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dalam masyarakat 

yang plural dalam agama, kerja sama sehari-hari terjadi dalam bentuk interaksi yang 

sederhana dan rutin antara anggota kelompok.
5
 Interaksi terjadi dalam bentuk seperti 

kunjungan antara tetangga, makan bersama, pesta bersama, mengizinkan anak-anak 

untuk bermain bersama, dan saling membantu antara tetangga. 

Manusia dituntun untuk dapat selalu berinteraksi secara aktif dengan sesamanya 

dalam suatu komunitas masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku dan 

keyakinan beragamaan. Kemudian selain itu, dialog antara agama Islam dan Kristen 

dilakukan dengan tujuan agar tercipta kerukunan hidup umat beragama. Dialog lebih 

banyak ditargetkan untuk mencapai ukuran kuantitas dan formalitas, lebih dari itu 

pemerintah tidak dapat bertindak tegas terhadap pelangaran hukum yang terkait dengan 

kerukunan hidup beragama. Sehingga masyarakat cenderung bertindak main hukum 

sendiri seperti yang terjadi pada pengrusakan gereja yang dibangun sekitar mayoritas 

lingkungan muslim tanpa seizin pemuka agama dan pemerintah setempat.
6
 Agama 

memegang strategis dalam kehidupan manusia, agama mempunyai fungsi memberi 

petunjuk dan mengarahkan manusia agar menjadi lebih baik, tetapi agama juga 

merupakan sumber potensial dari munculnya konflik-konflik agama dalam masyarakat. 

Negara Indonesia memiliki berbagai macam agama diantaranya Islam, Kristen 

Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang hidup saling berdampingan satu sama lain 

yang juga dapat menjadi sumber timbulnya berbagai macam konflik antara agama. 

 

 
5 Marcel A. Boisard,HumanismedalamIslam, (Jakarta: BulanBintang), h.22. 

6 Ruslani, Masyarakat Dialog Antar Agama,StudiatasPemikiran Muhammad Arkoud 

(Yogyakarta: YayasanBintangBudaya, 2000), 169. 
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Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja sesama manusia, tetapi juga terhadap 

alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas 

semacam ini, maka toleransi antara umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian 

penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut 

eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Sehingga Ia begitu sensitif, primordial, 

dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. 

Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karateristik sebagai berikut 

yaitu antara lain: 

a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan 

b. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan 

c. Kelemah lembutan karena kemudahan 

d. Muka yang ceriah karena kegembiraan 

e. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan 

f. Mudah dalam berhubungan sosial ( mu‟amalah ) tanpa penipuan 

dan kelalaian 

g. Mengampangkan dalam berda‟wah ke jalan Allah tanpa basa basi 

h. Terikat dan tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta’ala 

tanpa ada rasa keberatan.
7
 

Islam adalah agama yang universal artinya Rahmatan Lil Alamin, uma t Islam 

yang sangat mengiginkan hidupnya mendapatkan ridha Allah SWT selalu namanya 

berpegang dalam ajaran Islam, dimana hubungan secara vertikal kepada Allah 

senantiasa harus dibina tetapi karena manusia mahluk sosial maka dia harus membina 

hidup bermasyarakat artinya berhungan dengan tetangga secara baik.Islam sangat 

menjujung tinggi silaturahmi dan cara memuliakan tetangga. 

Hal ini tercantum didalam ayat suci QS. An-Nisa/ 4: 36: 

وا ٓٱوَٓ َٓٱٓعۡت د  ةُِِٓٓللَّّ  ٓ وا ِٓٓ ٓ شَيۡٓٓۦوَلَٓت شِۡۡك  وَ  وٓ ٌِٓٱا يۡ َّٰلَِ آوَ ذِِيٓٓهۡوَ  َ رۡبََّٰٓٱإحِۡسََّٰ ٓلَۡۡتََّٰمََّٰٓٱوَٓٓهۡق 
سََّٰمِيَِّٓٱوَٓ ًَ ۡ ٓٓلَۡۡارِٓٱوَٓٓل رۡبََّٰٓٱذيِ َ بِٓٱٓلَۡۡارِٓٱوَٓٓهۡق  احِبِٓٱوَٓٓلۡۡ  ِٓٓلصَّ ٌِٓٱوَٓٓلَۡۡنۢبِٓٱة ٓةۡ
بيِنِٓٱ َ كٓ ٓلسَّ يمََّٰۡ

َ
ٓٓىۡۗٓوَيَآمَومََتۡٓأ َٓٱإنَِّ ورًآٓللَّّ ٓفخَ  ۡتاَل  ٓيٌَٓكََنَٓمُ  بُِّ ٣٦ٓٓلَٓيُ 

 
 
 

Terjemahnya: 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak- 
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anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 

dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”
8
 

Menurut KH. Ahmad Dahlan, ayat diatas menandakan bahwasannya Rasulullah saw. 

Sangat memuliakan tetangga, karena dengan kita memuliakan tetangga banyak sekali 

manfaatanya. Selain itu aplikasi dalam kehidupannya kebersamaan hidup antar orang- 

orang Islam dengan non Islam sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika 

beliau dengan para sahabat mengawali hidup di Madinah setelah hijrah. Dimana 

Rasulullah mengikat perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir 

dan muslim untuk saling membantu dan menjaga keamanan kota Madina dari gangguan. 

2. Manfaat Toleransi 

Adapun manfaat toleransi dalam hidup beragama dalam pandangan Islam, 

sebagai berikut: 

a. Menghindari terjadinya perpecahan 

Bersikap toleransi merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam 

mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang 

selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama 

menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama Samawi maupun agama 

Ard dalam kehidupan umat manusia ini. 

 
8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, h. 84. 
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Pesan universal ini merupakan pesan kepada semua umat manusia tidak 

terkecuali, yang intinya dalam menjalankan agama harus menjauhi perpecahan antara 

umat beragama maupun sesama umat beragama. 

b. Memperkokoh Silaturahmi dan Menerima Perbedaan 

Salah satu mewujudkan dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan 

memperkokoh silaturahmi antara umat beragama dan menjaga hubungan yang baik 

dengan manusia lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan 

antara sesamanya, perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama lainnya.
9
 

Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik 

antara sesama manusia. Salah satu mewujudkan dari toleransi hidup beragama adalah 

menjalin dan memperkokoh silaturahmiantara umat beragama dan menjaga hubungan 

yangbaik dengan manusia lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima 

perbedaan antara sesamanya, perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama 

lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik 

antara sesama manusia. 

Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena: pertama, kita sebagai 

makhluk sosial, tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Jadi sikap toleransi itu 

sangatlah perlu dilakukan, sebagai mahluk sosial yang memerlukan bantuan terlebih 

dahulu maka kitalah yang hendaknya terlebih dahulu mengembangkan sikap toleransi 

itu, sebelum orang lain yang bertoleransi kepada kita, jadi jika kita memerlukan bantuan 

orang lain, maka dengan tidak ragu lain orang itu pasti akan membantu kita, karena 

terlebih dahulu kita sudah membina hubungan baik dengan mereka yaitu saling 

bertoleransi, kedua sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan hidup. 

Jika dalam suatu masyarakat masing-masing individu tidak yakin bahwa sikap 

toleransi akan menciptakan adanya kerukunana, maka bisa dipastikan jika dalam 

masyarakat tersebut tidak akan tercipta kerukunan. Sikap toleransi dapat diartikan pula 

sebagai sikap saling menghargai, jika kita sudah saling menghargai otomatis akan 

tercipta kehidupan yang sejahterah. 

9 Mohammad Natsir, KeragamanHidupAntara Agama, ( Cet. ll, Jakarta:PenerbitHudaya, 1970), 

h. 17. 
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3. Prinsip-prinsip Toleransi Beragama 

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau 

prinsip untuk mencapai kebahagian dan ketentraman. Adapun prinsip-prinsip tersebut 

adalah: 

a. Kebebasan beragama 

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan 

atau kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak 

dan dan kebebasan hak memilih kepercayaan atau agama. Kebebasan merupakan hak 

yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang dapat membedakan manusia 

dengan mahluk yang lainnya. Kebebasan beragama sering kali disalah artikan dalam 

berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang 

dimaksudkan kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau 

agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada 

yang memaksa atau menghalaginya, kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar 

demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, 

persaudaraan dan kebebasan.
14

 Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai 

suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih agama.
15

 

b. Penghormatan dan Eksistensi Agama lain 

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan 

kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian 

menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap 

agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun belum diakui 

negara. Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agarsenantiasa 

mampu menghayatisekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan 

 
 

14
 Marcel A. Boisard, Humanismedalam Islam (Jakarta: BulanBintang), 22 

15
Abd. Al Mu‟tal As Saidi, KebebasanBerfikirdalam Islam (Jakarta: AdiWancana, 1999), h 4 
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didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam 

bentuk tidak mencela atau meleksanakan maupun bertindak sewenang-wenangnya 

dengan pemeluk agama lain. 

c. Agree in Disagreement (Setuju di dalam Perbedaan) 

“Agree in disagreement” ( setuju di dalam perbedaan ) adalah prinsip yang 

didegungkan oleh Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena 

perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan 

pertentagan. Dari sekian banyak pedoman atau prinsip yang telah disepakati bersama, 

Said Agil Al Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yang perlu 

diperhatikan secara khusus dan perlu disebar luaskan seperti tesebut di bawah ini: 

1) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati 

Yaitu semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang 

kepercayaanya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Agar keyakinannya masing-masing 

tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. 

2) Prinsip kebebasan beragama Yaitu kebebasan untuk menganut agama yang 

disukainya. Bahkan kebebasan untuk pindah agama.
16

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Toleransi Antar Umat 

Beragama 

1. Faktor pendukung 

Toleransi, merupakan pandangan yang lebih positif karena mendorong usaha 

menahan diri untuk tidak mengancam atau merusak hubungan dengan orang beragama 

lain. Agama lain tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai pandangan atau jalan 

hidup yang mengandung juga kebaikan dan kebenaran atau kebaikan itu, agama lain 

dibiarkan (latin :tolerare= membiarkan) hidup Minimanya sebuah sikap toleran, maka 

rentang konflik agama. Pemikiran dan renungan secara kontinu mendesak dilakukan 

dengan menyusun Paradigma baru tentang hubungan umat beragama khususnya.
13

 

Paradigma baru yang dimaksud bahwa hubungan antar agama memerlukan penantaan 

16
YayasanBintangBudayaRuslani. MasyarakatDialoqAntara Agama, StudiAtasPemikiran 

Muhammad Arkoun (yogyakarta, 2000) h 169 
13 Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaran Gender, dan 

Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), h. 200. 
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kembali, yakni melepaskan pemahaman religiusitas (keberagamaan) kita dari sejarah 

masa lalu. Semua agama hadir dalam berkembang di Tanah air. Inilah fakta yang sulit 

dibantah sejalan dengan itu, terminologi religiusitas berbeda dengan terminologi entitas- 

yang satu karena status yang diwarisi (ascribed status) dan satu lagi karena kedudukan 

yang diusahakan (achieved status). Antara religiustias dengan terminologi negara 

bangsa (nation-state). Agama-agama memiliki jarak dengan negara, begitu juga 

sebaliknya. 

Negara bertugas untuk memeberikan fasilitas bagi umat beragama agar dapat 

menjalankan fasilitas bagi umat beragama agar dapat menjalankan ajaran agamanya 

dnegan tekun dan tenang. Paradigma baru hubungan antar umat beragama dijabarkan 

sebagai berikut. Pertama, kelangsungan hidup bangsa ini tidak hannya jadi tanggung 

jawab penganut agama tertentu, tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karna itu, 

kita perlu mengembagkan prinsip egaliter di tengah-tengah masyarakat. Kedua, 

masyarakat kita sebenarnya memiliki solidaritas tinggi untuk hidup rukun meski 

berebeda agama. Solidaritas ini merupakan peluang untuk mengamalkan ajaran 

agamanya masing-masing secara paripurna. Tetapi, solidaritas ini hancur manakala 

mereka hidup saling curiga. Ketika itu peluang melaksanakan ajaran-ajaran agama 

sangat kecil. Ketiga, Masyarakat sadar bahwa perbedaan tidak sama dengan 

permusuhan. Perbedaan ini jauh lebih bemanfaat dibandingkan denganmasyarakat yang 

homongen tapi tidak menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keempat, 

umat beragama sadar bahwa kebenaran setiap agama memiliki makna universal dan 

memiliki dimensi kemausian.
14

 

Eksistensi agama tidak ditentukan oleh kekuatan politikbirokratis, tetapi 

konstribusi terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Semakin besar sumbangan 

kemanusiaan suatu agama, maka semakin besar pula perkembangan kemanusiaan di 

masa depan. 

 

 

 

 

14
 Departmen Agama RI, Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama 

(Jakarta: Badan Litbang, 2004), h. 19. 
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Tanda bahwa ada sikap dan suasana toleransi di antara sesama manusia, atau 

katakanlah di antara pemeluk agama yang berbeda ialah dapat dilihat dari segi-segi 

dibawah ini: 

1). Mengakui hak setiap orang, Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap 

orang di dalam menentukan sikap-laku dan nasibnya masing-masing. Tentu 

sikap atau prilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak setiap orang lain, 

karena kalau demikian, kehidupan di dalam masayarakt akan kacau 

2). Menghormati keyakinan orang lain, Keyakinan agama tidak boleh adanya 

pemaksaan untuk megikuti golongan agama tertentu. Orang yang 

memaksakan keyakinan, apalagi dengan jalan kekerasan atau teror atau 

dengan siasat bujuk rayu, baik halus atau kasar tidak dibenarkan. Bila 

seseorang tidak menghormati keyakinan orang lain, artinya soal perbedaan 

agama, perbedaan keyakinan dan perbedaan pandangan hidup akan menjadi 

bahan ejekan atau bahan cemoohan dianatara satu orang degan lainnya. 

3). Agree in Disagreement, ‟Agree in Disagreement” (setuju di dalam 

perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengunakan oleh Menteri Agama 

Prof. Dr. H. Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena 

perbedaan selalu ada didunia ini, dan perbedaan harus menimbulkan 

pertentangan. 

4). Saling mengerti, Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama orang 

bila mereka tidak saling menegerti. Saling anti dan saling membenci, saling 

berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling menegrti 

dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. 

5). Kesadaran dan kejujuran, Toleransi menyangkut sikap dan jiwa dalam 

kesadaran batin seseorang. Kesadaran jiwa menimbulkan kejujuran dan 

kepolosan sikap-laku. Oleh sebab iru, apabila sikap tersebut sudah pada 

tingkat demikian, maka masyarakat akan tertib dan tenang, hal ini bila 

toleransi sudah dianggap sebagai salah satu dasarnya. 

6). Jiwa Falsafah Pancasila telah menjamin adanya ketertiban dan kerukunan 

hidup bermasyarakat. Dan bila falsafah Pancasila ini disebutkan yang 
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terakhir, itu bukan sebgai urutan yang terakhir dari segi-segi toleransi, tetapi 

falsafah Pancasila itu merupakan landasan yang telah diterima oleh segenap 

masayarakat Indonesia, merupakan konsensus dan diterima praktis oleh 

bangsa Indonesia, atau lebih dari itu, adalah merupakan dasar negara kita. 

2. Faktor penghambat 

Perkembangan agama-agama di negeri ini tidak terlepas masalah politik. 

Masuknya Hindu dan Budha, misalnya, menimbulkan dampak terancamnya pranata 

sosial lama yang terbentuk melalui kepercayaan animisme dan dinamisme. Demikian 

juga, ketika Islam masuk dan berkembang di nusantara menimbulkan reaksi dari 

penganut agama-agama sebelumnya. Kesan politis ini terasa lebih kentara ketika 

masuk dan berkembangnya agama Kristen. Hal ini tentu karena masuknya Kristen 

bersamaan dengan era penjajah barat ke Indonesia. Kondisi ini diperkuat dengan 

semangat yang lebih dari sebagaian missionaris dalam melakukan proses penginjilan. 

Anehnya, umat Islam menyikapi dengan depensif bahkan terkesan apolegetik. 

Paradigma hubungan antar umat beragama dapat digambarkan sebagai berikut: 

Pertama, kebenaran suatau agama hanya bagi penganutnya atau yang satu paham 

dengannya, sementara penganut agama lain salah. Akibatnya, pemahaman tentang 

keberagamaan menjadi sempit. Kedua, kaburnya batas religiusitas degan entitas. 

Artinya, tingkat keberagamaan hannya ditentukan oleh faktor eksternal, orang yang 

memberikan pemahaman keagamaan. Akibatnya monopoli entitas dan agama 

tertentu tak dapat dihindari. Kondisi inilah yang memebuat perlawanan dari etnis dan 

agama lain. Ketiga, saling curiga. Pada prinsipnya, saling curiga bisa bersumber dari 

persepsi orang-orang beragama tentang hubungan dengan warga masyarakat bersama 

agama lain. Oleh karena itu, semakin sempit padangan dan negatif itu, semakin besar 

pula rasa saling curiga yan muncul terhadap orang-orang beragama lain. Keempat, 

terminologi mayoritas dan minoritas. Di kalangan penganut agama terminologi 

selalu dikaitkan dengan superioritas dan inferioritas. Akibatnya, kelompok masing- 

masing penganut agama merasa lebih unggul dari pada yang lain. Lebih jauh lagi, 

sebagian kelompok agama merasa kurang memeperoleh pelayanan baik dari 

birokrasi. oleh karena itu, terminologi mayoritas-minoritas dipahami sebatas 
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pengadaian statistik semata. Kelima, kebebasan menyampaikan pesan agama. Atas 

nama hak asasi manusia, maka suatu kelompok agama merasa memiliki kebebasan 

untuk menyampaikan ajaran agama pada orang lain. 

B. Etika Kehidupan Antara Umat Beragama 

 

Sesuai realitas keindonesiaan, baik konstitusional maupun kultural kehidupan 

bangsa indonesia, maka pluralisme religius kultural mutlak harus diterima, guna 

mendinamismekan iklim kebersamaan dalam kehidupan kebhinekaan agama yang 

dianut umat masing-masing menuju suasana hidup berdampingan ( rukun ), perlu 

diintensifkan upaya moderasi pemahaman umat terhadap ajaran agamanya masing- 

masing dan pengembangan sikap toleransi ( al-tasamuh al diniy). 
16

 

Kerukunanan antara umat beragama merupakan hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi dengan saling pengertian, saling menghormati, 

salingmenghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam 

kehidupan masyarakat dan bernegara. Kerukunan dalam kehidupan akan dapat 

melahirkan karya-karya besar yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Sebaliknya konflik pertikaian dapat menimbulkan kerusakan di bumi. Manusia sebagai 

mahluk sosial membutuhkan keberadaan orang lain dan hal ini akan dapat terpenuhi jika 

nilai-nilai kerukunan tumbuh dan berkembang ditengah tengah masyarakat. Kerukunan 

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kerukunan antaraumat Islam dan kerukunan 

antara umat beragama. 

Kerukunan antara umat Islam didasarkan pada akidah Islamnya dan pemenuhan 

kebutuhan sosial yang digambarkan bagaikan satu bangunan, dimana umat Islam satu 

sama lain saling menguatkan dan juga digambarkan seperti satu tubuh akan merasa 

sakit.
17

 Hal ini berbeda dengan kerukunan antara umat beragama. Kerukunan antara 

umat beragama didasarkan pada kebutuhan sosial dimana satu sama lain saling 

membutuhkan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kerukunan antara umat manusia 

pada umumnya baik seagama maupun luar agama dapat di wujudkan apabila apabila 

 
 

16
 W. A Gerungan, Prasangka Sosial (Bandung: PT Rafika Aditama: 2010), h. 181. 

17
RidwanLubis, CetakBiruPeran Agama, (Jakarta, Pustlitbang, 2005) h: 7-8. 
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satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai. Dalam ajaran Islam seorang 

muslim tidak dibolehkan mencaci maki orang tuanya sendiri. Artinya jika seseorang 

mencaci maki orang tua saudaranya, makatuanya pun akan dibalas oleh saudaranya 

untuk dicaci maki. Demikian pula mencaci maki Tuhan atau pribadatan agama lain, 

maka akibatnya pemeluk agama lain pun akan mencaci maki Tuhan kita. Sejalan 

dengan agama ini agar pemeluk agama lain pun menghargai dan menghormati agama 

Islam. 

Secara hakiki, tidak ada satu agama di dunia ini yang lahir untuk bermusuhan, 

menghina, mengejek, menjelek-jelekkan agama lain, atau menganggap orang lain 

domba-domba sesat. Toleransi keagamaan dimaksud berintikan pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Mengakui keberadaan agama-agama dan menghormati hak umat beragama dalam 

menghayati serta menunaikan tradisi keagamaan masing-masing. 

2. Mentolerir perbedaan paham keagamaan, termasuk sikap kebaratan terhadap hal- 

hal yang tidak sesuai dengan paham keagamaan yang dianut. 

3. Memperlihatkan sikap solidaritas sosial atas kemanusiaan ( ukhuwwah basyariy). 

4. Mengupayakan agar tidak terjadi konversi agama yang terkesan dipaksakan.
18

 

Demikian bingkai etika interaksi kehidupan umat beragama menurut perspektif 

Islam, yang tentunya dalam terapan setiap kasus keagamaan perlu pencermatan dengan 

skala pertimbangan konteks ke Indonesiaan. Dari beberapa definisi sebelumnya penulis 

menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk 

membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan 

tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap toleransi ini 

harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

tersebut
19

. 

 
18

 Hasjim Abbas, Etika Kehidupan Umat Beragama di Indonesia (perspektifislam), Reocities, 

www.reocjties.com/hotspring/6774/j-20.html), diakses tanggal 8 Desember 2012. 
19

Hasjim Abbas, EtikaKehidupan Agama di Indonesia ( Perspektif Islam ), Reocities 

www.reocities.com hostpring/6774/j-20.html) diaksestanggal 8 Desember 2012. 
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Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan 

menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Di 

dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tertentu. Pertama 

penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya 

sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda 

maupun yang sama. Sedangkan, kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan 

bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama ( penafsiran negatif ) tetapi harus 

adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.
20

 

Sebagai bangsa yang mempunyai multi agama, keanekaragaman perilaku dan adat 

istiadat membuat masyarakat indonesia mempunyai watak yangdipengaruhi oleh agama 

yang mereka anut. Tetapi karena bangsa Indonesia menyadari nilai-nilai Bhineka 

Tunggal Ika dan nilai-nilai pancasila beserta penjabarannya dalam UUD 1945, maka 

perbedaan agama bukanlah satu hal yang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pada dasarnya setiap agama mengiginkan hal yang sama yaitu kedamaian 

dalam hidup pada suatu Negara dan kebebasan dalam menganut serta menjalankan 

peribadatan dalam agamanya masing-masing. 

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan Negeri Indonesia yang menyatakaan 

keanekaragaman orang, sosial, budaya, agama dan nilai-nilai yang semboyangnya harus 

dihindari. Konflik dapat menimbulkan hura-hara dan kehancuran di muka bumi ini. 

Toleransi datang sebagai obat menghilangkan konflik. Toleransi antara umat beragama 

menjadi salah satu ciri utama Negara Indonesia, disamping prinsip Ketuhanan Yang 

Maha Esa, dan gotong royong. Kita menyadari bahwa masalah kerukunan umat 

beragama bukanlah barang jadi begitu saja, melainkan suasana yang terbentuk melalui 

rekayasa dalam proses waktu yang panjang mengikuti irama dan gerak perubahan 

masyarakat. Masalah kerukunan juga bukan merupakan suatu yang permanen sifatnya, 

melainkan sesuatu yang terkait dengan suasana batin manusia dari umat beragama itu 

sendiri. Suasana kerukunan umat beragama yang sudah terbentuk umpamanya dapat 

saja berubah kepada keadaan sebaliknya apabila terjadi gangguan. 
 

20
Maskuri Abdullah,Pluralisme Agama danKerukunandalamKeagamaan, ( Jakarta: 

PenerbitBukuKompas , 2001 ), h.13. 
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Untuk itu, didalam upaya menjaga kemantapan stabilitas kerukunan umat 

beragama, penting adanya dialong anatara umat beragama dalam arti seluas-luasnya 

agar tetap terpelihara suasana kerukunan yang mantap. Dialog dalam arti luas tidak saja 

dilakukan untuk merendam peristiwa kerusuhan yang yang ditimbulkan oleh masalah 

SARA dan lainya, tetapi berkaitan dengan pengalihan dan permusuhan konsep- 

konsepnya dilakukan oleh para ahli berbagai disiplin ilmu maupun para agamawan 

tentang kerukunan berdasarkan ajaran-ajaran agamanya.
21

 

Tetapi akhir-akhir ini, banyak yang menyatakan bahwa toleransi antra umat 

beragama di Indonesia semakin menurun. Adanya kasus-kasus seperti larangan 

mendirikan gereja seperti di daerah tertentu, kasus-kasus intoleran umat Islam terhadap 

pemeluk agama lain, berbagai tindakan forum pembela Islam ( FPI ) yang sering 

meresahkan masyarakat karena cara mereka cenderung kearah kekerasan. Bahkan 

gangguan pun datang tak hanya dari dalam, terakhir ini ada satu gerakan Save Maryam 

yang mengklaim adanya kristenisasi di Indonesia dengan menujukan angka-angka yang 

fanastis terkait kristenisasi tersebut.
22

 Disebutkan bahwa dua juta muslim pindah ke 

Kristen setiap tahunya, yang mana data tersebut tidak valid. Adanya peristiwa-peristiwa 

dan isu ini justru meraka membuat citra Islam menjadi buruk dimata agama lain, seakan-

akan mereka merasa mayoritas maka bertidak seenaknya. Memang wajar setiap 

pemeluk agama memiliki ego terhadap agamanya sendiri, tapi tentunya ada batasan. 

Terlebih jika kita ingin hidup berdampingan dengan damai maka toleransi itu menjadi 

hal yang sangat penting.
23

 Untuk itu menjadi tugas untuk kita semua dalam 

mengupayakan secara jujur iklas, semua pihak umat beragama untuk mendorong 

terlaksananya praktekpraktek sosial dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai 

kerukunan yang hakiki umat beragama, sehingga dapat terwujud suatu masyarakat yang 

harmonis bersatu dan kuat dalam menghadapi berbagi tantangan dan rongrongan dari 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 
 

21
Abdul Munawir, Pokok-pokokAjaran NU, Ramdhani, Solo, 1989, hlm. 50-51 

22
M. Nasir Tamara dan Elza PeldaTaher(ed), Agama dan Dialoq Antar Peradaban, Yayasan 

Paramadina, Jakarta,1996. h, 169. 

23
Abdul Munawir, Pokok-pokok Ajaran NU, Ramdhani, Solo, 1989, h. 50-51. 
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Dimana pihak itu tidak ingin melihat kerukunan terjadi pada tempat tertentu atau 

untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja. Seperti di banyak negara pada 

umumnya, sebuah negara dengan bermacam-macam agama pada umunya akan 

menghadapi masalah-masalah yang disebabkan oleh perbedaan agama. Bicara mengenai 

toleransi antara umat beragama memang tidak ada habisnya, dimana masih ada 

perbedaan, maka disitu toleransi pasti diperlukan. Bicara mengenai Indonesia, toleransi 

bahkan tidak hanya diperlukan dalam kehidupan antara umat beragama, tapi lebih 

penting lagi antara suku dan etnis. Indonesia sebagai negara dengan beraneka ragam 

suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama sangat memerlukan rasa toleransi dan tenggang 

rasa tersebut untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman dan aman bagi warga 

negaranya. Selama ini, Indonesia disebut-sebut cukup berhasil mewujudkan kehidupan 

tersebut, paling tidak hal ini cukup dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 

 

C. Pendidikan Islam 
 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga kategori. Pendidikan 

sebagai suatu proses belajar mengajar, pendidikan sebagaisuatu kajian ilmiah, dan 

pendidikan sebagai lembaga pendidikan.
24

 Pendidikan disebut sebagai suatu proses 

belajar mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seorang guru yang berperan 

sebgai tenaga pengajar dan murid sebagai peserta didiknya. Kemudian, pendidikan juga 

disebut sebagai suatu kajian ilmiah karena pendidikan dapat dijadikan salah satu objek 

kajian ilmiah. Objeknya juga cukup banyak mulai dari fakta dan kenyataan pendidikan 

yang terjadi di lapangan, sampai telaah filosofi sebagai acuan pengembangan 

keilmuannya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu lembaga pendidikan karena pada 

dasarnya penggunaan istilah pendidikan hampir selalu tertuju pada suatu lembaga yang 

disebut sekolah, madrasah, atau lembaga perguruan yang menyelenggarakan proses 

belajar mengajar.Jika istilah pendidikan digabungkan dengan istilah Islam menjadi 

pendidikan Islam, maka pengertian dan konsep yang melekat dalam pendidikan 
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berubah.Sebab istilah pendidikan tidak lagi bersifat meluas karena ada pembatasan 

kata–kata Islam. 

Istilah Islam sendiri tertuju pada keyakinan, ajaran, system dan tata nilai 

danbudaya sekelompok umat manusia yang beragama Islam. Objeknya menjadi jelas 

dan pasti, yaitu : orang–orang yang beragama Islam.Satu hal yang tidak boleh dilupakan 

adalah tujuan dan fungsi pengunaan istilah keduanya.Istilah “Pendidikan” yang berdiri 

sendiri dan “Pendidikan” yang tergabung dengan istilah “Islam” sebagai satu kesatuan 

memiliki pengertian dan objek yang berbeda. Keduanya memiliki pengertian yang 

sama, bila mengacu pada tujuan atau fungsi yang sama pula. Persamaan maksud dan 

tujuan penggunaan kedua istilah itu muncul bila keduanya digunakan untuk saling 

menggantikan tanpa maksud membandingkan. Oleh sebab itu, kunci utama memahami 

perbedaan kedua istilah itu adalah tujuan atau fungsi aksiologi penggunaannya. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka pengertian pendidikan Islam lebih 

lanjut dapat diterjemahkan ke dalam tiga kategori, yaitu : 

1. Kategori filosofis 

2. Kategori ideal 

3. Kategori konkret 

Pertama, kategori filosofis.Kategori filosofis adalah pengertian pendidikan 

Islam yang dimaknai berdasarkan konsep Islam sebagai ajaran yang bersifat 

“universal”dan “komprehensif”.Kedua, kategori ideal.Kategori kedua berbeda dengan 

kategori yang pertama.Alasannya jelas. Islam bersumber pada tiga hal, Yaitu : Alquran, 

As–Sunnah, dan ijtihad. Ijtihad sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk.Ada Ijma’, 

Qiyas, Maslahah Mursalah, dan lain–lain.Ketiga, kategori konkret.Pengertian 

pendidikan Islam dalam arti konkret adalah pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan 

dan ditunjukkan untuk umat Islam. 

Berdasarkan argumentasi ini, maka pengertian Islam dalam dataran konkret 

tertuju pada lembaga–lembaga pendidikan seperti : madrasah, sekolah Islam, pesantren, 

taman pengajian Aquran (TPA/TPQ), majelis ta’lim, mimbar khutbah, halaqoh dan 

mimbar pengajian ke-Islaman. 
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Dalam perkembangan selanjutnya pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok 

orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental. 

Secara terminologi terdapatberbagai definisi pendidikan oleh para ahli. 

a. Ki Hajar Dewantara 

Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

b. Rousseau 

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak- 

anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.Rousseu 

menekankan bahwa suatu bentuk pendidikan yang berkelanjutan yang melalui 

tahahp-tahapnya secara alamiah, dimana setiap proses tahapan dalam pendidikan 

perlu disesuaikan secara hati-hati dengan kebutuhan perkembangan setiap 

individu. 

c. Buya Hamka 

Pendidikan adalah untuk membantu watak, budi, akhlak, dan kepribadian 

peserta didik.
25

 Pendidikan Islam sebagaimana diketahui adalah pendidikan yang 

dalam pelaksanaannya berdasarkan pada ajaran Islam, karena ajaran Islam 

berdasarkan Alquran, As-sunnah, Pendapat ulama, serta warisan sejarah maka 

pendidikan Islam pun mendasarkan diri pada Alquran, As-sunnah, pendapat ulama, 

serta warisan sejarah tersebut. Pendidikan Islam pula dapat diartikan pula dengan 

sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin 

kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan 

mewarnai corak kepribadiannya.
26
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 A. Susanto. PemikiranPendidikan Islam, ( Jakarta: Amzah. 2015), h. 106. 
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Dengan demikian perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya 

ditentukan oleh adanya dasar ajaran Islam tersebut. Jika pendidikan lainnya didasarkan 

pada pemikiran rasional yang sekuler dan impristik semata, maka pendidikan Islam 

selain menggunakan pertimbangan rasional dan data empiris juga berdasarkan pada 

Alquran, al-Sunnah, Pendapat ulama, serta warisan sejarah tersebut. 

D. Perkembangan Islam 

a. Sejarah masuknya Islam di Indonesia 

Kedatangan Islam abad VII sampai abad XII di beberapa daerah Asia Tenggara 

dapat dikatakan baru pada tahap awal pembentukan komunitas Muslim yang terutama 

terdiri dari para pedagang. Abad XIII sampai abad XVI, terutama dengan munculnya 

kerajaan bercorak Islam, merupakan kelanjutan penyebaran Islam.Perlu ada 

pembentukan yang tegas antara tahap kedatangan, penyebaran dan pembentukan 

struktur pemerintahan atau kerajaan. Ketiga tahap tersebut memerlukan waktu dan 

proses panjang, tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi Islam.
27

 

Apabila pada gelombang pertama hanya menghasilkan komunitas Muslim yang 

terutama dari para pedagang Muslim dengan penyebaran Islam yang sangat terbatas, 

maka pada gelombang kedua sejak abad XIII, penyebaran Islam lebih mantap dan 

meluas karena sejak saat itu di pesisir Aceh Utara di daerah Lhokseumawe muncul 

kerajaan Islam yang pertama di Asia Tenggara, dikenal dengan Kerajaan Samudra 

Pasai. Berdirinya kerajaan Islam ini berimbas pada kelancaran perdagangan yang 

dilakukan orang-orang Islam dari Arab, Persia, Irak dan India Selatan.Hal ini juga 

berpengaruh pada kedekatan hubungan Kerajaan Samudra Pasai dengan Semenanjung 

Malaka, yang kemudian menyebabkan raja Malaka memeluk Islam. Pada abad XIV- 

XV, perkembangan Islam di daerah pesisir Jawa juga semekin jelas, bahkan Islam 

berkembang bukan hanya di Bandar, tetapi juga masuk ke pusat Kerajaan Majapahit di 

Trowulan dan Troloyo. Pada abad XIV Kerajaan Majapahit tengah mencapai puncak 

kejayaannya, tetapi dengan toleran menerima para pedagang Muslim memasuki 

 

 

 

27 Amirul Hadi,MA,. Aceh: Sejarah , Budaya dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), h.11. 
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ibukotanya dan membolehkan mereka membentuk komunitasnya sendiri.
28

 Para 

pedagang tersebut diterima oleh masyarakat dan pihak kerajaan karena sikapnya yang 

akomodarif, hal ini dibuktikan dengan mengajarkan ilmu kanuragan kepada masyarakat, 

sehingga menambah kekuatan keamanan Majapahit, selain itu juga sikapnya yang 

mudah membantu terhadap masyarakat.yang terkena musibah, dengan demikian, Islam 

secara kultural dapat berangsur-angsur diterima oleh masyarakat lokal saat itu.
29

 

b. Faktor yang memengaruhi perkembangan Islam 

Penyebaran Islam di bumi Indonesia sama sekali tidak melalui proses kekerasan 

atau pemaksaan. Tetapi Islam diterima oleh masyarakat Indonesia karena ajaran- 

ajarannya yang memihak pada pada persamaan dan keadilan, termasuk dalam 

kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.Sebagai contoh adalah yang dialami 

oleh masyarakat Hindu Paria (kasta terendah) yang dipekerjakan oleh kelompok elit. 

Mereka hanya dikasih makan, akan tetapi tidak memiliki kemerdekaan apapun, 

sehingga pada akhirnya mereka tertarik untuk memeluk Islam karena tidak 

membedakan kelompok. Ajaran ketuhanan yang membingungkan mereka, benar-benar 

dirasakan tidak rasional, yaitu ajaran tentang Trimurti yang membagi kekuasaan Tuhan 

menjadi tiga; Brahma, Wisnu, dan Siwa, maka pada saat mereka mendengar ajaran 

Islam tentang Tauhid, mereka lebih tertarik, karena baik penciptaan ataupun 

pemeliharaan, dan pembinasaan berada di satu kekuasaan.Masyarakat Indonesia tertarik 

dengan kebiasaan hidup yang baik umat Islam, yang senantiasa memelihara kebersihan, 

hidup hormatmenghormati, suka tolong-menolong, hidup bermasyarakat, menyayangi 

alam tumbuh-tumbuhan dan binatang, memahami makna dan arti alam sekitar, 

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pada Pencipta alam 

semesta. Para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan 

yang secara tidak langsung membantu pemeliharaan keamanan. 

 

 
 

 

28
 Mohamed Fathil Osman, Islam pluralime, dan toleranadsi keagamaan, (Jakarata: Yayasan 

Abad Demokrasai, 2012.), h.50. 

29
Karim,M.Abdul,SejarahPemikirandanPeradabanIslam,(Yogyakarta: PustakaBook Publisher, 2007), 

h.52. 
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Mereka selalu dihormati dan dibantu oleh raja, mereka dibantu oleh murid- 

muridnya yang setia tinggal di padepokan.Tugasnya sebagai Da’i mereka harus siap 

menghadapi ancaman yang mengancam jiwa dan raga. 

Oleh karena itu, mereka juga diajari olah kanuragan.Dengan kemampuan itu, mereka 

disegani olah para penyamun, perampok, serta penjahat-penjahat lainnya.Kerajaan 

Demak atau Mataram II membentuk ekspedisi-ekspedisi ke perbatasan untuk 

menangkap para penjahat, agar keamanan dapat dipelihara. Ekspedisi itu diperkuat oleh 

ahli-ahli agama, para murid dari wali sanga, bertindak sebagai penasehat militer yang 

sekarang hampir sama dengan imam tentara. Ternyata berkat gemblengan dan tempaan 

guru-guru mereka, mereka menjadi penasehat yang ampuh dan sekaligus sebagai 

pemelihara mental bala tentara sehingga ekspedisi-ekspedisi itu berhasil dengan baik. 

C. Hambatan dan Peluang terhadap Perkembangan Islam 

1. Tantangan yang dihadapi 

Problematika dakwah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari 

abad ke abad, tentu sangat variatif.Tiap-tiap masa dan era memiliki tantangannya 

sendiri-sendiri. Karena itu, dinamika agama (Islam) di manapun ia berada sangat 

ditentukan oleh gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Pada zaman 

Nabi Muhammad saw. problematika dakwah diperhadapkan pada akulturasi budaya dan 

kondisi masyarakat yang telah memeluk agama selain agama Islam, bahkan berbagai 

perubahan sebagai akibat banyaknya ummat Islam yang hijrah ke Madinah sekaligus 

merubah sistem ekonomi, sosial budaya dan bahkan status sosial. . 

Di masa-masa berikutnya, perpecahan umat Islam ke dalam berbagai aliran yang 

berdampak pada renggangnya solidaritas dan ukhuwah islamiyah, juga merupakan 

problematika abadi yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang sejarahnya.Untuk zaman 

modern ini, problematika dakwah dihadang oleh kecanggihan teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin mempermantap terjadinya globalisasi dalam segala bidang 

kehidupan. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut bisa berbentuk positif, 

tapi juga negatif. 

Segi positifnya antara lain adalah mempermudah penyampaian dakwah melalui 

jaringanjaringan alat komunikasi canggih (seperti, telepon, radio, televisi, internet dan 
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lain sebagainya). Segi negatifnya antara lain semakin meningkat berbagai jenis 

kejahatan dan akibatnya adalah semakin terkikis sosialisasi ajaran-ajaran agama di 

kalangan masyarakat. Contoh kasus; banyak di antara mereka yang terlambat 

melaksanakan shalat, bahkan ada yang meninggalkan shalat, karena terlena duduk 

berlama-lama di depan televisi atau internet dan semacamnya. Pada kasus lain, 

khususnya yang banyak menerpa generasi muda sekarang ini adalah terbiusnya mereka 

dengan obatobat terlarang, misalnya, ganja, narkoba dan semacamnya. 

2. Peluang terhadap perkembangan Islam 

Jika kita memperhatikan potensi Islam baik dalam vitalitas, totalitas, dan 

universalitas Islam dibutuhkan masyarakat manusia sekarang dan masa mendatang, 

kiranya ada harapan terang dalam cakrawala dunia Islam.Sistem yang dimiliki oleh 

Islam dapat diharapkan menjadi alternatif paling baik dari lainnya yang sudah terasa 

dalam kepengapan, hal ini dapat ditambah lagi dengan letak strategis kawasan Islam 

mulai selat Bosporus sampai Kepulauan Indonesia dalam lintasan geo-politik yang 

dapat ikut mendukung peranan Islam sebagai sistem sosio-kultural yang 

diharapkan.Islam pada masa sekarang dan mendatang mendapatkan peluang untuk 

tampil sebagai agama yang dapat memberikan konsep-konsep pemecahan kemelut 

global dunia modern ini.
30

 

Di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini ada gejala baru yang menarik dan 

menggembirakan, yaitu tumbuhnya semangat dan kesadaran beragama (Islam) di 

kalangan: Pertama , Masyarakat kampus. Besarnya minat mahasiswa di kampus- 

kampus PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) terlibat 

dalam studi tentang Islam, dalam LDK (Lembaga Dakwah Kampus) atau lain 

sebagainya, di samping lembaga-lembaga ke-Islaman seperti Masjid, pusat-pusat studi 

ke-Islaman dan diskusi-diskusi keIslaman. 

Kedua: Masyarakat birokrat. Bersemangatnya para birokrat dan pejabat 

pemerintahan dalam menampilkan diri dengan identifikasi Muslim, sepeti adanya 

 
 

 

30
Hasan, Muhammad Tholchah, Prospek Islam   Dalam   MenghadapiTantangan Zaman, ( 

Jakarta: LantaboraPress,2000), h. .95. 
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Tarawih keliling, BAZIS (Badan Amal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah), MTQ (Musabaqah 

Tilawatil Quran) dan Peringatan Hari Besar Islam di Kantor-kantor Pemerintahan, 

adanya minat untuk terlibat dalam kegiatan ke-Islaman. Ketiga :Masyarakat bisnis. 

Munculnya beberapa pengusaha eksekutif muda yang trampil dengan wajah Muslim. 

Banyaknya kegiatan keIslaman di pusat-pusat industri, hotel-hotel berbintang, 

dan keterlibatan dalam event-event strategis yang bersifat Nasional maupun 

Internasional. Fenomena-fenomena tersebut akan memberikan dampak yang baik 

terhadap eksistensi Islam di tengah arus globalisasi, meskipun tidak jarang mengundang 

kesalahpahaman dan konflikkonflik internal .
31
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 Hasan Muhammad Thochah prospek islam dalam menghadapi tantangan zaman, h. 230. 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian lapangan 

tersebut penulis mengumpulkan data-data dalam masyarakat dengan mengadakan 

interviu terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui masala-masalah yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang akandibahas. 

Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambarkan 

toleransi antara umat beragama dan mengungkapkan fakta sebagaimana adanya di 

lapangan.
1
 

2. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsiini 

sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam metode ini 

menggunakan beberapa pendekatan antara lain. 

a. Pendekatan filosofis yaitu mencari hakikat yang sebagaimana dibalik fenomena 

yang terjadi dalam kehidupan ini, berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya 

dapat digunakan dalam memahami ajaran, agama dengan maksud agar hikmah, 

hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara 

seksama.
2
 

b. Pendekatan sosiologis Yaitu ilmu mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dijelaskan dengan 

faktor-faktor yang mendorong tejadinya hubungan, mobilitas sosial serta 

keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 

 

1
 Sugiyono,   Metode Penelitian Pendidikan:   Pendekatan Kuantitatif,   Kualitatif, dan R&D, 

( PenerbitAlfabeta, Bandung, 2011), h. 39. 

2
 Abuddin Nata, Metodologi studiislam, (Jakarta:nRajawaliPers, 2010), h. 42-43. 
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Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam 

memahami agama, dengan demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang 

kajian agama yang baru dapat dipahami secara proposional dan tepat apabila 

menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. 

c.  Pendekatan teologis, yaitu penelitian yang mengambungkan dasar-dasar agama atau 

mengaitkan landasan agama yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti oleh 

peneliti sebagai penunjang.
3
 

3. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dan sumber informasi di dalam penelitian adalah 

masyarakat yang ada di Kelurahan Ranteklaua, Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana 

Toraja. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang empirik, informasi penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber yang diamati, mengunjung isecara langsung tokoh-tokoh yang 

ada dalam masyarakat yang kita teliti. 

b. Data Sekunder, sumber data yang diperoleh merupakan komentar orang lain atau 

data yang dihimpun dari hasil penelitian orang yang melakukan penelitian, data dapat 

diperoleh dari beberapa buku-buku, artikel-artikel atau laporan hasil penelitian yang 

menambah data bagi penulis. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini terjun untuk menghindari 

terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan diperoleh 

nantinya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

a. Intervieu 

Itervieu yaitu metode yang berusaha mendapatkan keterangan/pendirian secara 

lisan dari seorang responden dengan cara bertatap muka.
4
 Dalam penelitian ini metode 

 

3 AbuddinNata, Metodologi Studi Islam .h. 38-39 
4 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama 1989), 

h.128. 



45 
 

 

 

intervieu digunakan sebagai metode untuk menggali data tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, kegiatan kemasyarakatan dan untuk melengkapi data tentang 

perkembangan Islam di Kelurahan Rantekalua. 

b. Dokumentasi 

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data mengenai toleransi antar 

umat beragama dan perkembangan Islam di Kelurahan Rantekalua Kec.Mengkendek 

Kab.Tana Toraja. 

 

B. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 
 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingg dapat 

mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukan, makin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Meruduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokoskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang 

telah direduksi akan memberikayang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

memberikan untuk melakukan pengumpulan data selanjunya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Dalam hal ini, yang menjadi hal-hal pokok adalah bentuk interaksi sosial 

masyarakat, relevansinya dengan kehidupan masyarakat, dan toleransi antara umat 

beragama di Rantekalua. 

2. Penyajian Data ( Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan antara hubungan 

 

 
 



46 
 

 

 

kategori, flowchart, dan sejenisnya.Akan tetapi yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ ferification) 

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yangmendukung pada tahap pengupulan data 

berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelunya belum pernah ada. Temuan 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap, dan setelah teliti, menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data. 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional 

agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data yang 

diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merajuk pada 

hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan 

beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sekilas Kelurahan Rantekalua 

Kelurahan Rantekalua adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecematan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang berdiri pada tahun1989. Dimana Kelurahan 

Rantekalua mempunyai penduduk 24.000 jiwa dengan luas wilayah 196,74 km yang 

terdiri dari Beberapa Desa yaitu: Uluway, uluway Barat, Gasing, Marinding, 

Randanan, Tampo, Simbuang, lemo, Tengan. Kelurahan Rantekalua mempunyai dua 

musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dimana musim hujan terjadi pada akhir 

bulan oktober atau awal bulan januari sampai Mei dan musim kemarau pada bulan 

Appril sampai bulan september yang berputar setiap tahunnya. Kelurahan Rantekalua 

yang memiliki penduduk mayoritas non muslim. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa 

Selama yaitu berladang kopi, kemiri, cengkeh, Sawah, dan Ternak Hewan . 

2. Kondisi Umum Kelurahan Rantekalua 

a. Keadaan Geografi Kelurahan Rantekalua 

a. Letak dan luas wilayah 

Kelurahan Rantekalua memiliki luas wilayah 196,74 Km ha dan ketinggian 

tanah 12 km dari Kota Makale. 

Adapun batas wilayah Rantekalua adalah: 

a) Sebelah timur berbatasan dengan kab. Tana Toraja 

b) Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Gandang Batu Sillanan 

c) Sebelah utara berbatasan Kab. Enrekang 

d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Makale dan Sanggalla Selatan 

b. Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Rantekalua merupakan salah satu daerah yang 

teletak di Pegunungan, sekitar 12 km dari Kota Makale. 
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1. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

Tabel I. Jumlah Penduduk Kelurahan Rantekalua 
 

NO JUMLAH KELAMIN JUMLAH PENDUDUK 

1. LAKI- LAKI 13.000 

2. PEREMPUAN 13.921 

Jumlah 26.921 Jiwa 

Sumber : Sensus Penduduk Kelurahan Rantekalua Tahun 2018 

b. Mata Pencaharian 

Tabel II. Mata Pencaharian 
 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 PETANI 4.030 Orang 

2 PEDAGANG 450 Orang 

3 SWASTA 600 Orang 

4 PNS 65 Orang 

5 BURUH 750 Orang 

 JUMLAH 5.895 Orang 

Sumber Data: Olahan data para RW Rantekalua tahun 2018 

Dari tabe diatas menunjukan bahwa propesi yang paling banyak dilakoni oleh 

masyarakat Rantekalua adalah petani dengan jumlah 4.030 Orang , sedangkan propesi 

yang paling sedikit adalah PNS dengan jumalah 65 Orang. 

2. Beragama 

Kerukunan beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang di landasi 

toleransi saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan 

pengalaman ajaran agamanya dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Umat beragama harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan 

umat beragama. Pembangunan di bidang agama diupayakan dapat mengembangkan 

pemahaman dan suasana kehidupan yang harmonis, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai keamanan perlu ditingkatkan 

dalam rangka mengkukuhkan penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai 

landasan spiritual, moral dan etika yang kuat. Di Kelurahan Rantekalua dirasakan 

suasana kerukunan antara umat beragama yang cukup harmonis, namun demikian 

masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih adanya umat beragama 

yang kurang memahami nilai-nilai agama masing-masing secara utuh, masih rendahnya 

kesadaran sebagai umat beragama untuk beribadah dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dalam kehidupannya. 

Tabel III. Keadaan Penduduk Rantekalua menurut penganut Agama 
 

NO Agama Jumlah 

1 Islam 75 0rang 

2 Kristen Propestan 250 Orang 

3 Khatolik 175 Orang 

Sumber data: Olahan data para RW Kelurahan Rantekalua 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penganut agama yang paling besar 

dikelurahan Rantekalua adalah Kristen Propestan, Sedangkan yang palin sedikit adalah 

agama Islam sebanyak 75 Orang. 

Tabel IV. Sarana Tempat Peribadatan 
 

NO Masjid Gereja Propestan Gereja Katolik 

1 3 5 7 

Jumlah 13 
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Tabe diatas menunjukan bahwa rumah ibadah yang paling banyak di Kelurahan 

rantekalua adalah Gereja Katolik dengan Jumlah 7 buah, Sedangkan rumah ibadah yang 

paling sedikit adalah Masjid dengan jumlah 3 buah. 

3. Pendidikan 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang baik. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu potensi yang sangat enselsial dalam pelaksanaan 

pembagunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat 

diperoleh melalui peningkatan pendidikan, berdasarkan data di lapangan dikatahui 

bahwa tingkat pendidikn di Kelurahan Rantekalua masih cukup rendah, khususnya 

untuk tingkat SLTP ke atas, dikarenakan pelayanan pendidikan belum merata dan 

belum menjangkau seluruh wilayah, banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang 

rusak dan ketidakmampuan masyarakat dalam melanjutkan ketingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 TK 3 

2 SD/MIN 3 

3 SMP/MTS 2 

4 SMA/ALIYAH 2 

5 UNIVERSITAS 1 

 Jumlah 12 

Sumber data: olahan data dari para RW Rantekalua tahun 2018 

Tabel diatas menunjukan bahwa pendidikan di Rantekalua cukup maju, adapun nama- 

nama lembaga pendidikan sebagai berikut: TK ABA GE’TENGAN, TK BANNE 
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MARENDENG, TK MUTIARA KASIH GE’TENGAN, SD NEGRI GE’TENGAN, 

MIN GE’TENGAN, SMP 1 GE’TENGAN, SMP MUHAMMADIYAH TANA 

TORAJA, SMA 3 GE’TENGAN, PONDOK PESANTEREN MUHAMMADIYAH 

TANA TORAJA, STAKN (Sekolah Tinggi Agana Kristen negeri). 

4. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat. Di Ranteklaua derajat 

kesehatan masyarakat dapat diamati melalui beberapa unsur, meliputi angka kesakitan, 

angka kematian, dan status gizi yang menunjukkan kondisi yang tidak begitu 

mengembirakan. Permasalahan di bidang kesehatan disebabkan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, cukup banyak 

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang rusak dan kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan dan lingkungan sehat masih kurang. Selain itu penyedian air bersih 

berpengaruh pula terhadap kesehatan juga belum optimal. 

Kesehatan sebagai unsur terpenting dalam menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas, oleh karena dengan tingkat kesehatan yang baik maka manusia akan 

lebih mudah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan dan 

latihahan yang pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

NO Kesehatan Jumlah 

1 Klinik 2 

2 Posyandu 3 

3 Puskesmas 1 

 Jumlah 6 

Sumber data: olahan data dari para RW Rantekalua 2018 

 
 

2. Kondisi Kehidupan Masyarakat Keagamaan di Kelurahan Rantekalua 
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Berbeda dengan di kecematan lain di Kabupaten Tana Toraja, memiliki 

keunikan lain yang jarang di temui di Rantekalu yakni terdapat lebih sedikit Mesjid 

dalam satu kecematan ini. Sementara di Kecamatan yang dominan Kristen, kita bisa 

temukan lebih banyak gereja. Meskipun umat kristen lebih banyak tetapi mereka sangat 

menghormati umat islam, misalnya ketika orang islam dalam kesusahan mereka 

langsung membantu tampa melihat keyakinan. 

Menurut kepala KUA Mengkendek dalam hal ini Muh. Yasim “ Rantekalua 

memang memiliki Masjid hanya sedikit tetapi selama ini tidak pernah ada keributan 

diantara para pemeluk agama masing-masing”.
1
 Seiring dengan semakin terbukanya 

informasi dan komunikasi yang semakin baik antar sesama umat beragama, lebih-lebih 

semakin meningkatnya kesadaran akan kebutuhan dasar beragama serta Hak Asasi 

Manusia, hal tersebut tidak tampak lagi. Sekalipun berada dalam meyakini agamanya, 

masyarakat selalu merayakan hari raya agama dengan cara bersilaturrahmi kerumah 

masyarakat sekalipun berbeda agama, tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat 

Rantekalua pada umumnya. Mereka hidup berdampingan dengan toleransi yang tinggi 

dengan saling menghargai satu sama lain. Sekalipun tidak paham dalam agama orang 

lain, begitu pula pada umat Kristen dalam merayakan hari raya Natal, mereka 

memanggil para tetangga yang ada di sekitarnya untuk berkunjung kerumahnya 

sekalipun tidak sesama umatnya. 

Hubungan masyarakat di Rantekalua walaupun kehidupan berbeda agama tetapi 

kehidupannya sangat rukun dan damai saling menghargai satu sama lain. Sebagaimana 

kita ketahui toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara satu sama 

lain. Apabila ada umat Kristen yang mendapatkan musibah seperti meninggal dunia, 

maka umat Islam berkunjung kerumahnya. Tetapi belum pernah memberikan fasilitas 

berupa apapun, apalagi ikut membantu dalam pengurusan pemakaman. Kecuali yang 

meninggal itu umat Islam, maka umat non muslim ada yang hadir. Masyarakat Islam di 

wilayah ini membolehkan umat berbeda agama beribadah di rumahnya Sampai saat ini, 

banyaknya pendududk yang beragama di luar muslim di desa yang berbeda di 

 

1
 Muh.Yasim, ( 36) Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara, Tanggal 10 oktober 2020. 



54 
 

 

 

pegunungan tersebut sejak dulu ini, tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat 

Rantekalua pada umumnya. Mereka hidup berdampingan dengan toleransi yang tinggi. 

Tiap kali ada perayaan hari-hari besar Islam, warga Kristiani mendukung dan ikut 

berpartisipasi serta terlibat membantu menyukseskanya, seperti membantu 

membersihkan lingkungan sekitar, demikian pula sebaliknya. Seperti yang diungkapkan 

oleh salah satu warga Katolik di Rantekalua sebagai berikut : “Pada saat Lebaran dan 

Maulid, umat Kristen tetap mendukung dan berpartisipasi seperti ikut serta dalam 

kegiatan pembersihan lingkungan sekitar, seperti apa yang dilakukan umat Islam”.
2
 

Hubungan antara agama, terutama Islam dan Kristen di masyarakat 

Rantekaluasendiri sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Masyarakat Rantekalua 

memiliki kesadaran bahwa mereka adalah serumpun dan saudara. Seperti yang 

disampaikan oleh satu warga (Jhon) yang menganut agama Katolik sebagai berikut : 

“banyak dari anggota kelurga yang satu keluarga yang berbeda agama, misalnya orang 

tua Katholik tetapi anaknya Islam atau sebaliknya, tetapi bisa hidup rukun dalam satu 

atap”. Tanpa mengenal pamrih, masyarakat di Rantekalua begitu antusiasnya membantu 

masyarakat lainnya dalam pekerjaan. Misalnya, membanggun rumah, rehap rumah, 

acara-acara keluarga (nikah, dll), sampai kepada bercocok tanam, mereka selalu bekerja 

sama tapi pekerjaan yang satu ini harus dibalas, maklumlah kalau bercocok tanam 

musim panen masyarakat punya kesibukan masing-masing, jadi harus membalasnya, 

apabila pekerjaan sudah selesai artinya kalau orang membantu kita bercocok tanam 

selama dua hari, kitapun harus membalasnya. 

 

3. Bentuk-bentuk Toleransi Antara Umat Beragama 
 

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati, menghargai antara kelompok 

atau antara individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya, seperti: 

1. Kerjasama dalam kegiatan keagamaan 

Kita semua umat berbeda agama harus membedakan mana urusan agama dan 

mana urusan sosial. Masalah agama, masing-masing saja, dan 

 
 

2
 Jhon, (23 ) Petani, Wawancara, pada tanggal 10 Oktober 2020 . 
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bisadikerjasamakan. Hal ini sesuai dalilnya: “lakum diinukum waliyadiin”. 

Artinya: “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Maksudnya adalah bagi 

pemeluk Islam menjalankan agama Islamnya, sedangkan bagi non muslim 

menjalankan agamanya sendiri jangan dicampur adukkan antara agama kamu 

dengan aku dikerjakan secara bersama-sama. Inilah hasil wawancara dengan salah 

satu informan atas nama Bapak Sudirman : “Masyarakat di sini memang bisa 

hidup rukun dan saling menghargai atas dasar tidak saling menggangu dalam 

masalah ibadah. Seperti di dusun Minanga dan Tengan ada dua tempat ibadah 

yang letaknya berdekatan, tetapi sesama umat berbeda agama saling menyadari 

dan memahami. Contoh ketika umat Islam sedang melakukan kegiatan 

keagamaan, maka umat non muslim menghargai umat Islam dengan tidak 

membunyikan suara musik ataupun sebagainya yang menggangu kegiatan 

keagamaan orang muslim, agar terlaksana dengan lancar kegiatan keagamaan 

orang muslim. Begitu pula dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti hari 

raya phaska umat kristiani menjalankan dengan suka cita karna umat Islam 

senantiasa menjaga dan menghormati jalannya perayaan tersebut dengan tidak 

melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu perayaan tersebut seperti: 

tidak membunyikan musik.
3
 

2. Kerjasama dalam Ekonomi 

Manusia ditakdirkan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang 

membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia, sebagai 

makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. 

Dengan adanya saling menghargai antara umat beragama, interaksi sosial, kami 

masyarakat desa bekerjasama dalam hal seperti: kegiatan ronda malam bersama- 

sama antara berbeda agama demi menjaga keamanan desa, kerja bakti 

membersikan jalan antara rukun tetangga, dan ikut serta dalam mendirikan kemah 

untuk pesta nikahsekalipun yang menikah tersebut berbeda agama sama kami 

3 Sudirman, ( 46) Mudir Pondok Pesanteren Muhammadiyah Tana Toraja, Wawancara, Pada 

tanggal 09 Oktober 2020. 
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karna kami menganggap untuk terciptanya masyarakat yang hidup harmonis 

dibutuhkan sebuah kesadaran akan pentingnya hidup bersama dan didasari dengan 

nilai-nilai toleransi.Meskipun Islam sangat menghargai hubungan antara umat 

beragama akan tetapi dalam masalah akidah dan Ibadah tidak ada toleransi. 

 

4. Sikap Toleransi Antara Umat Beragama di Rantekalua 
 

Toleransi antara umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang 

harmonis dan dinamis serta damai di antara sesama umat beragama. Hubungan antara 

sesama umat satu agama dan berbagai agama serta antara umat beragama dengan 

pemerintah, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta 

meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera lahir 

dan batin. 

Toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus hidup dalam ajaran agama 

lain. Namun toleransi dalam beragama yang dimaksudkan di sini adalah meng-hormati 

agama lain. Dalam bertoleransi janganlah kita berlebih-lebihan sehingga sikap dan 

tingkah laku menggangu hak-hak dan kepentingan orang lain.Lebih baik toleransi itu 

kita terapkan dengan sewajarnya, karena jangan sampai toleransi itu menyinggung 

perasaan orang lain. Toleransi juga hendaknya jangan sampai merugikan kita, 

contohnya ibadah dan pekerjaan kita. Masyarakat Rantekalua dapat hidup rukun dan 

damai, saling menghargai antara sesama antara umat beragama, hal ini dilakukan atas 

dasar kemansusiaan, bahwa sebagai sesama bangsa Indonesia dan sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan untuk dapat hidup saling berbuat baik kepada siapapun. Begitupun dalam 

beragama harus saling menghargai antara umat beragama sekalipun tidak ada paksaan 

dari kebudayaan untuk memasuki agama yang dianutnya. 

Toleransi Menurut pandangan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Rantekalua: 

 
1. Imam masjid Baitul Rahman 

Ia berpendapat sikap toleransi yang ada di Kelurahan Rantekalua adalah sebuah 

bentuk sikap persatuan dan kesatuan yang tumbuh berdasarkan kesadaran 
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masyarakat untuk hidup berdampingan dan menciptakan rasa aman.
4
 Hal ini dapat 

kita saksikan dilingkungan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat hidup rukun 

meski berbeda keyakinan, karena bagi masyarakat Toraja keyakinan itu hal kedua 

setelah persaudaraan. 

2. Mikel 

Ia berpendapat sikap toleransi sangat di butuhkan di daerah yang multikultural 

agar masyarakat lebih mengedapankan nilai-nilai kemanusian dari pada sikap 

ingin menang sendri.
5
 sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih 

mengedepankan nilai toleransi daripada kepentingan diri dsendiri. 

3. Pemuda Gereja Katolik 

Roby berpendapat bahwa sikap toleransi adalah sebuah sikap saling 

menghargai dan menghormati antara sesama dan sejauh sikap toleransi tersebut 

tidak menodai nilai-nilai keislaman maka sah-sah saja dilakukan .
6
 Maka dari itu 

sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan nasyarakat untuk terciptanya 

kehidupan yang harmonis. 

4. Kepala KUA 

Muh. Yasim berpendapat dalam kehidupan sehari-hari di era moderen 

seperti ini nilai serta sikap toleransi sangat dibutuhkan oleh semuah lapisan 

masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis serta 

menjujung tinggi rasa persaudaraan. 
7
 Mengingat bahwa Indonesia merupakan 

suatu negara dengan keragaman budaya, sukuku bangsa, agama dan bahasa daerah 

maka menanamkan siakap toleransi merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Selain itu toleransi di Rantekalua yang masih terjaga dengan baik pada 

hakikatnya dilindungi oleh konstitusi yaitu di dalam pasal 28E ayat (1) UndangUndang 

DasarTahun 1945. 

 

 
 

 

 
2020. 

4
 Makmur, (47 ) Guru Pondok pesanteren Muhammadiyah Tana Toraja, Wawancara, 09 Oktober 

 
5 Mikel, (25 ) Petani, Wawancara, pada tanggal 09 Oktober 2020. 
6
 Roby, ( 20 ) Mahasiswa, Wawancara, Pada tanggal 09 Oktober 2020. 

7
 Muh. Yasim, (36) Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara, pada tanggal 10 Oktober 2020. 
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Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan nya, serta berhak 

kembali. 

Begitu pula denganPasal 28 E ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa“setiap 

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan” 

Dapat di tarik benang merah bahwa sikap toleransi di Rantekalua sangat erat 

hubungannya dengan usaha mempererat hubungan manusia dengan manusia, karena 

adanya toleransi dalam kehidupan sehari-hari akan tercipta kehidupan yang harmonis, 

sejahtera dan damai. Maka inilah yang masih sangat kental dijaga oleh masyarakat Tana 

toraja khususnya Rantekalua sehingga sampai saat ini jarang sekali kita mendenagar isu 

tentang keributan antar pemeluk agama, selain karena budaya yang bagus toraja bisa 

terkenal sampai ke mancanegara karena toleransi bahkan tidak jarang para peneliti ke 

wilayah ini untuk mencari fakta tentang bagaimana masyarakat Toraja hidup damai 

dalam keberagaman. 
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BAB V 

 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Rantekalua cukup rukun, masing- 

masing umat beragama dapat menjalankan agamanya tanpa saling menggangu dan 

tidak saling merendahkan agama orang lain. 

2. Dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, diantaranya terlihat sikap toleransi 

dari umat non muslim dan umat Islam. tidak saling menggangu antara penganut 

agama, menerima undangan non muslim sebagai sikap toleransi antara beragama 

dengan saling menghargai dan menghormati hari raya Kristen dengan 

bersilaturahmi sebatas yang disanggupi, misalnya menyuguhkan berbagai 

makanan hari raya orang non muslim menghargai dengan tidak menyuguhkan 

makanan yang tidak di konsumsi oleh orang muslim. 

3. Dengan adanya sikap toleransi yang baik, maka sangat kuat pengaruhnya terhadap 

perkembangan pendidikan islam di Kelurahan Rantekalua. 

B. Implikasi 
 

Hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dittuangkan diatas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Interaksi atau kerjasama sosial antara umat beragama yang telah dilakukan 

masyarakat Rantekalua, selama ini perlu di pertahankan terus. 

2. Toleransi antara umat beragama yang telah terjadi selama ini perlu ditingkatkan. 

3. Suasana kerukunan antara umat beragama masyarakat Rantekalua yang sudah 

kondusif perlu dipertahankan terus. 

4. Hubungan antara pemeluk agama masing-masing yang selama ini berjalan baik 

terus dilestarikan. 
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5. Toleransi antar umat beragama di Rantekalua yang selama ini berjalan dengan 

harmonis dapat memjadi penyemangat bagi para anak didik untuk terus berkarya, 

khususnya kepada umat islam. 
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