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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab 

 

Nama Hurud lain Nama 

 ا
 

Alif Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
Sa S Es (dengan titik 

diatas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ha H Ha (dengan titik 

dibawah) 

 ح
Kha Kh Ka dan ha 

 د
Dal D De 

 ذ
Zal Z Zet (dengan titik 

diatas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 ش
Sin S Es 

 ش
Syin Sy Es dan Ye 

 
Sad S Es (dengan titik 

dibawah) 

 ض
Dad D De (dengan titik 

di bawah) 

 ط
Ta T Te (dengan titik 

dibawah) 
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 ظ
 

Za Z Zet (dengan titik 

dibawah) 

 ع
 

`ain ` Apostrof terbaik 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Fi 

 ق
Qaf Q Qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 و
Mim M Em 

ٌ 
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ه
Ha H Ha 

 ء
Hamzah ` Apostrof 

ً 
Ya Y Ye 

  

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (`).  

2. Vocal  

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau digtong.  

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasi sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf lain  Nama  

- Fathah  A  A  
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- Kasrah  I  I  

- Dammah  U  U  

Vocal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَيْ 

 Kasrah Au a dan u ىوَْ 

 

  Contoh: 

َ ـف    ْْكَـ : kalifah  

ْل   ْىَـو  : haula  

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

|ْ...َىْاْ...َ  Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I I dan garis ىْ 

diatas 

 Dammah dan ىوْ 

wau 

U U dan garis di 

atas 
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Contoh: 

 māta : يـاَْت

ْرَيَـٌ : ramā 

َ ـى ْل ـ : qīla 

ْت ـًـ و  ََ : yamutu  

 

 

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua, yaitu tā marbūtah yang hidup atau 

mendapat huruf fathah, kasrah, dan dammah, trasnliterasinya adalah (t). sedangkan tā 

marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).  

Kalau ada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang 

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

itu transliterasinya dengan ha (h).  

Contoh: 

فاَلْ   اْلأَْط  ْضَوْ  ْرَو  : raudah al-atfāl 

ٍ ـنَـةْانَ ـفـاَض  ـد  ًَ  al-madīnah al-fadīlah :انَ ـ

ــة ًَ ـ ـك  ن ح  ََ : al-hikmah 
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5.  Syaddah (Tasyīdd) 

Syaddah atau tasydīdd yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīdd (`) dalam trasnliterasi ini dilambangkan dengan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ْْْْْْرَبَّناَْ   : rabbanā 

َ ناَ       ْنجََّ : najjaīnā 

 al-haqq :انَ حَكْ 

 al-hajj :انَ حَجَّْ

م    nu’ima :نعُ ِّ

ـد وْ  ََ : `adwwuw 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir kata dan didahuliui oleh huruf besar 

kasrah (   .maka ia ditrasnliterasikan seperti huruf maddah (ī) (ىيْ 

Contoh: 

 ali (bukan `Alliy atau `Aly)` : عَه ٌ ْ

ْ  ٌ  arabi (bukan `Arabiyy atau `Araby)` :عَرَب 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال ال (alif 

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

biasa, al, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun hurug qamariah. Kata 

sandang tidak diikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mandatar (-).  

Contoh:  

صْ    ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

ْن سَنَو ْ   al-zalsalah (al-zalza;ah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَ فهَ سَفَو ْ 

ن ب لاَْدْ   ََ   ْْ: al-biladu 

7. Hamzah  

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.  

Contoh:  

 ta’murūna : ت أمُْرُوْن    

 `al-anu :     ا لنَّوْعُ 

 syai`un :   ش يْءُ 
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رْتُ  مِّ ُُ : umirtu 

 

8. Penulisan kata Bahasa arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata. Istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaharaan Bahasa Indonesia atau 

sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia 

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

Al-Qur’an dari (Al-Qur’ān), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus mengikuti 

transliterasi secara utuh.  

Contoh: 

fi zilal al-quran 

Al-sunnah qabl al-tadin 

9. Lafaz al-jalālah (  (انمَّْ

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal) ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh : 

  ِّ ِّ  Dīnullāh billāh اللََّّ  بِّاللَّّ
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Adapun tā marbūtah di akhir yang disandarkan kepada lafaz al-jalālah, 

ditransliterasikan dengan huruf (t). 

Contoh: 

 ِّ هِّ اللََّّ حْم   Hum fī rahmatillāh  همُْ فِّيْ ر 

10. Huruf Kapital  

Walau system tulisan arab tidak mengenal capital (All caps). Dalam transliterasi 

huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan 

pedoman ejaan nahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf  nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi`a linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syhru Ramadhān al-lazi unzi unzila fih al-Qur`ān 

Nasir al-Dī al-Tūsī 
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Abū Nasr al-Farabī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min-alDalāl 

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

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

disebut dengan nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh  

Abū al-Wafīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Wafīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid 

Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjdadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid 

(bukan: Zaīd Nasr Hāmid Abū) 

 

B. Daftar Singkatan  

 Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt  = subhānahū Wa ta’ālā 

Saw  = sallallāhu’ alaihi Wa sallam 

a.s  = alaihi al-salām 

H  = Hijriah  
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M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi  

I  = Lahir  tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W  = Wafat  

Q.S../..:4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS Āli Imrān/3:4 

HR       = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Restu Hamid 

Nim  : 50300117003 

Judul  : Interaksi Ssosial Masyarakat Dalam Membangun Toleransi    
Beragama di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten 
Tana Toraja  

 
Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Interaksi Sosial 

Masyarakat dalam Membangun Toleransi Beragama di Kelurahan Tarongko 
Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja?. Adapun sub masalah dalam penelitian 
ini, yaitu: 1) Bagaimana bentuk-bentuk toleransi beragama di Kelurahan Tarongko 
Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja?; 2) Apa faktor-faktor penghambat dan 
pendukung dalam membangun toleransi beragama di Kelurahan Tarongko 
Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 
Sosiologi dan pendekatan Teologis yang berlokasikan di Kelurahan Tarongko 
Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Sumber data dalam penelitian ini 
berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan 
data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam 
penelitian ini yaitu kamera, buku catatan, handphone dan pedoman wawancara. 
Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data 
(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (drawing 
conclusion). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk toleransi beragama 
yang dilakukan dengan: 1) kerjasama dalam bidang ekonomi, 2) kerjasama dalam 
kegiatan bakti social, 3) kerjasama dalam kegiatan keagamaan. Faktor pendukung 
terjadinya tolerasnsi beragama di Kelurahan Tarongko, yaitu: 1) faktor kearifan loka 
Tana Toraja yang dikenal dengan Tongkonan; 2) faktor adat-istiadat. Faktor 
penghambat toleransi beragama di Kelurahan Tarongko: 1) faktor mengandalkan ego; 
2) masih adanya masyarakat yang kurang menghargai.  

Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan agar interaksi atau kerjasama sosial 

antar umat beragama yang telah dilakukan masyarakat selama ini agar tetap 

dipertahankan dan juga toleransi beragama agar tetap terjaga selamanya. Pihak 

pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dan memberikan contoh yang baik 

kepada masyarakat terutama dalam menanamkan penting sikap toleransi beragama  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas berbagai suku, 

bangsa, agama dimana setiap suku bangsa dan agama berbeda dalam banyak hal. 

Adanya berbagai perbedaan ini tidak hanya memberikan keunikan yang menarik yang 

dapat dibanggakan, namun dipihak lain dapat menimbulkan berbagai konflik. 

Sebagaimana pada agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai 

contoh kepercayaan dan nilai agama yang dapat memotivasi manusia melakukan 

tindakan tertentu sekalipun tindakan tersebut tidakan yang paling ekstrim. 

Salah satu persyaratan terbentuknya Negara yang damai dan demokratis, 

adalah menghargai dan mengamini adanya keanekaragaman (Pluralitas) masyarakat 

dan bangsa. Pluralitas merupakan upaya untuk memahami orang lain yang berbeda 

dengan dirinya, hal ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari karena 

memang di dalam masyarakat terdapat berbagai unsur atau elemen masyarakat yanga 

harus berusaha meningkatkan kesepahaman antara satu dengan yang lainnya melalui 

pemahaman tentang perbedaan dan persamaan diantara umat beragama.
1
 

Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat yang 

multicultural karena terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, ras, bahasa, budaya, 

maupun agama. Penyebab beraneka ragamnya agama yang dianut masyarakat 

Indonesia terletak dijalur perdagangan dunia yang menyebabkan para pedangan yang 

singgah diberbagai wilayah pesisir Indonesia mulai menetapkan dan mengajarkan 

                                                             
1
 Aisyah, Tokoh Agama Dan Toleransi Agama (Makassar: Cara Baca, 2017), h.112. 
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agama serta kebudayaannya kepada masyarakat Indonesia yang waktu itu belum 

beragama dan masih menganut kepercayaan animism maupun dinamisme.
2
 

Negara Indonesia dilihat dari sisi agama adalah Negara yang mengakui 

banyak agama dan keberadaan agamanya dijamin oleh pemerintah baik mengenai 

pertumbuhan dan perkembangannya.
3
 Agama yang secara resmi diakui oleh 

pemerintah Indonesia terdiri atas enam agama yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, 

Hindu, Budha, dan Kong hu chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan 

agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.  

Adanya perbedaaan tersebut tidak hanya memberikan keunikan yang dapat 

dibanggakan, melainkan juga dapat menimbulkan konflik antar suku di Indonesia 

yang membawa pada kekerasan. Keanekaragaman telah menjadi ciri khas dan 

identitas bangsa yang berdiri. Hal ini sangat disadari oleh fouding fathers, sehingga 

mereka merumuskan konsep pluralism ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal 

Ika”.
4
 

Manusia telah mempunyai naluri untuk bergaul dengan sesamanya semenjak 

dilahirkan di dunia, hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi 

setiap manusia.  

                                                             
2
 Alo Liwirweri, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural (Yogyakarta: LKIS, 

2005), h. 10. 

3
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Toleransi Beragama Mahasiswa (Jakarta: Malaho 

Jaya Abadi Press, 2010), h. 1. 

4
 Nur Achmad,  Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman  (Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas, 2001), h. 13. 
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Manusia sebagai makhluk social atau yang sering dikenal dengan zoon 

politicon.
5
 Artinnya manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam 

kehidupan, manusia akan membutuhkan manusia yang lainnya untuk berinteraksi. 

Manusia tanpa adanya manusia yang lain mereka tidak akan bisa bertahan hidup. 

Seperti halnya ketika kita sakit, kita membutuhkan dokter untuk bisa menyembuhkan 

penyakit tersebut. Selain itu juga kita membutuhkan orang lain untuk merawat kita 

saat sakit. Karena sejatinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya 

manusia yang lain untuk melakukan interaksi.  

Dalam suatu hubungan masyarakat,  interaksi merupakan salah satu syarat 

utama untuk saling mengenal satu sama lain. Manusia dalam kedudukannya sebagai 

makhluk social senantiasa berinteraksi dengan manusia lain dalam mewujudkan 

kebutuhan hidupanya.  

Interaksi merupakan suatu kegiatan yang saling melakukan hubungan, aksi, 

mempengaruhi, antar hubungan social yang dinamis antara orang perseorangan, dan 

orang perseorangan antara perseorangan dan kelompok.
6
 

Interaksi sosial merupakan stimulus dan tanggapan antar manusia, hubungan 

timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Interaksi tidak akan mungkin terjadi apabila 

tidak memenuhi syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi.
7
 Dengan kondisi 

Indonesia yang begitu majemuk dan plural jenis penduduknya, maka sudah menjadi 

suatu kenyataan bahwa interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan yang 

menesak.  

                                                             
5
 Lukman Surya Saputra, Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan 

Patriotisme (Bandung: Setia Putra Inves, 2007),  h. 20. 

6
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengaturan (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 55. 

7
 Sardiman, A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 58. 
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Interaksi sosial antar umat beragama bersumber pada kepentingan dan 

kebutuhan yang paling mendasar ketika manusia melakukan interaksi bagi kehidupan 

yang ada disuatu daerah.  Seperti interaksi yang terjadi di Kelurahan Tarongko 

Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Terjadinya hubungan interaksi antara 

masyarakat karena mereka pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dan 

untuk memenuhi kepuasan dirinya. Terlepas dari itu secara tidak langsung juga 

menimbulkan sikap toleransi ataupun kerukunan antara ummat beragama, dan juga di 

Kelurahan Tarongko terdapat tiga agama yang berbeda yang mayoritas Kristen, 

Katolik kemudian Islam. 

Dengan demikian adanya perbedaan paham yang dalam suatu masalah, seperti 

agama dan keyakinan tidak boleh menjadi sebab untuk mengadakan garis pemisah 

dalam pergaulan. Dengan banyaknya agama maka sangat rentan sekali apabila tidak 

dibekali oleh nilai-nilai toleransi yang tinggi.
8
 Jadi toleransi menghendaki adanya 

kerukunan hidup diantara manusia yang bermacam paham, harmonis pergaulan antara 

mereka jauh dan sikap-sikap kaku, apalagi sifat-sifat yang bersifat konfrontatif. Oleh 

karena itu toleransi menjadi salah satu bagian yang penting untuk ditanamkan pada 

diri manusia, mengingat bahwa manusia dalam kesehariannya selalu berinteraksi 

dengan lingkungan sosial yang memiliki keanekaragaman. Jika tidak memiliki 

karakter toleransi yang cukup baik, terdapat kemungkinan manusia mengalami 

hambatan dalam berinteraksi sosial, sehingga dapat mengakibatkan tidak 

keharmonisan. 

                                                             
8
 Sugeng Suharto, Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat 

beragama Guna Mewujudkan  Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional (Ponorogo: 

Reativ, 2019), h. 71. 
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Dengan adanya toleransi maka akan diharapkan dapat melestarikan persatuan 

dan kesatuan bangsa, mendukung serta mensukseskan pembangunan dan 

menghilangkan kesenjangan. Hubungan umat antar agama didasarkan pada prinsip 

persaudaraan yang baik, kerja sama untuk menghadapi musuh dan membela golongan 

yang menderita. 
9
 

Toleransi beragama merupakan sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh 

setiap bangsa Indonesia, sesuai dengan keleluasaan setiap bangsa untuk memeluk 

agama masing-masing sesuai dengan keinginan dan keyakinannya.
10

 

Hal menarik inilah penulis cari, sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Interaksi Sosial Masyarakat Kelurahan Tarongko yang berimplikasikan pada 

membagun Toleransi Beragama. Hal menarik juga adanya pluralism agama di 

Kelurahan Tarongko tidak menjadi benteng pemisah interaksi masyarakat sehari-hari, 

justru hal ini menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kebhinekaan. Hal ini jelas 

terbukti dengan tidak adanya sejarah yang membuktikan pernah terjadinya konflik 

berlatar belakang agama.  

Keberagaman agama ini menjadikan semua warga masyarakat harus saling 

menghargai satu sama lain, baik dalam peribadatan, sosial, budaya, pendidikan dan 

lain sebagainya. Istilah itu sering di sebut dengan toleransi, sebab toleransi mencakup 

hal seperti menghormati dan menghargai antara kelompok ataupun antara individu 

dalam masyarakat.  

                                                             
9
 Rahman Asril Pohan, Toleransi Insklusif  (Yogyakarta: Kaubata, 2014 ), h. 20. 

10
 Sugeng Suharto, Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat 

beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional, h. 72. 
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Oleh karena itu memperhatikan kondisi masyarakat plurasime agama yang 

dapat hidup rukun meskipun didalamnya terbagi berbagai kepercayaan, sebab itu 

peneliti tetarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai interaksi sosial masyarakat dan 

toleransi beragama dengan judul “Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Membangun 

Toleransi Beragama Di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana 

Toraja”.  

B. Fokus  Penelitian  Dan  Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian memfokuskan permasalah 

yakni tentang Interaksi Sosial Masyarakat dalam membangun Toleransi beragama di 

Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka untuk menghindari kesalah 

pahaman terkait fokus penelitian tersebut maka peneliti mendeskripsikan sebagai 

berikut: 

a. Interaksi Sosial  

Interaksi merupakan bentuk utama dari proses sosial, maupun aktifitas sosial 

karena adanya aktifitas dari manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. 

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu, kelompok dengan 

kelompok serta antara individu dengan kelompok.  
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b. Masyarakat  

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama 

dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Hidup bermasyarakat dapat 

melakukan kerjasama antara individu satu dengan individu lain, maupun individu 

dengan kelompok. 

c. Toleransi Beragama  

Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antara 

penganut agama lain serta memberi kebebasan seseorang melakukan apa yang ia 

kehendakai dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang ada.  

C. Rumusan  Masalah 

Dengan melihat latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk toleransi beragama di Kelurahan Tarongko 

Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam membangun 

toleransi beragama di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana 

Toraja?  

D. Kajian  Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan 

penelusuran terahadap beberapa hasil penelitian baik berupa karya ilmiah maupun 

buku berkaitan. 



8 
 

 
 

No Nama Judul Jurusan Hasil 

1 Mazidatul Karimah Pola Interaksi 

Sosial Dalam 

Pembinaan 

Toleransi 

Beragama di SMP 

Brawijaya Smart 

School Malang 

Jurusan 

Pendidikan 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial, 

Fakultas Ilmu 

Tarbiah dan 

Keguruan, 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang, tahun 

2018 

Hasil 

penelitian 

yaitu 

menunjukkan 

pola interaksi 

di SMP 

Brawija 

Smart School 

Malang 

bervariasi 

dengan 

meliputi 

interaksi 

antar guru 

dengan guru 

dengan 

siswa, dan 

siswa baik di 

dalam kelas 
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maupun 

diluar kelas. 

Strategi yang 

dilakukan 

dalam 

pembinaan 

sikap 

toleransi 

beragama 

yakni strategi 

keteladanan, 

penguatan 

dan 

penanaman 

karakter 

sikap 

toleransi.
11

 

2 A. Nurhayti Toleransi Antar 

Umat Beragama di 

Jurusan 

Aqidah 

Hasil 

peneilitian 

                                                             
11

 Mazidatul Karimah, Pola Interaksi Sosial Dalam Pembinaan Toleransi Beragama di SMP 

Brawijaya Smart School Malang, Skripsi (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2017) 
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Desa Selama 

Kecamatan Reok 

Kabupaten 

Manggarai 

Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

Filsafat, 

Fakultas 

Usuluddin, 

Filsafat dan 

Politik, UIN 

Alauddin 

Makassar, 

tahun 2017 

yaitu 

menunjukkan 

bahwa 

kondisi 

kehidupan 

keagamaan 

masyarakat 

Desa Selama 

cukup rukun, 

masing-

masing umat 

beragama 

dapat 

menjalankan 

agamanya 

tanpa saling 

menggangu 

dan tidak 

saling 

merendahkan 

agama orang 
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lain.
12

 

3 Rahmawati Aplikasi Nilai-nilai 

Toleransi Di 

Kalangan Umat 

Beragama di Serui 

Papua 

Jurusan 

Aqidah 

Filsafat 

Islam/Ilmu 

Aqidah, 

Fakultas 

Usuluddin 

Filsafat dan 

Politik, UIN 

Alauddin 

Makassar, 

tahun2018 

Hasil 

penelitian 

yaitu 

menunjukkan 

bahwa 

masyarakat 

Serui 

memaknai 

toleransi 

dengan sikap 

saling 

menerima, 

saling 

menghormati, 

saling 

menghargai 

dan saling 

                                                             
12

 A. Nurhayati, Toleransi Antara Umat Beragama di Desa Selama Kecamatan Reok 

Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Skripsi  (Makassar: Fakultas Usuluddin Filsafat 

dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2017) 
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berkasih 

sayang antara 

agama yang 

satu dengan 

agama yang 

lainnya.
13

 

 

Setelah menelaah ketiga skripsi di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

rencana penelitian yanga akan dilakukan peneliti. Persamaan ketiga skripsi di atas 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sama-sama bersifat penelitian lapangan 

dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak 

masyarakat setempat serta tokoh agama, data yang diperoleh kemudian dianalisa 

secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Persamaan skripsi yang ditulis 

Mazidatul Karimah, A. Nurhayati dan Rahmawati. Ketiga penelitian di atas sama-

sama meneliti tentang  toleransi beragama. 

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan Mazidatul Karimah 

pada strategi pembinaan toleransi beragama di SMP Brawijaya Smart Scool Malang,  

A. Nurhayati lebih berfokus pada kondisi kehidupan umat beragama dan sikap 

toleransi antar umat beragama di Desa Selama Kecamatan Reok Kabupaten 

Manggarai, dan Rahmawati lebih berfokus pada upaya umat beragama yang berada di 

Serui, Papua dalam mengaplikasikan toleransi beragama. 

 

                                                             
13

 Rahmawati, Aplikasi Nilai-nilai Toleransi di Kalangan Umat Beragama di Serui Papua, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2018) 
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E. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk toleransi beragama di Kelurahan  

Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam 

membangun toleransi beragama di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale 

Kabupaten Tana Toraja 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun keguanaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

a.  Secara teoritis 

1)  Bagi mahasiswa Jurusan PMI.Kons. Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin 

Makassar, dari hasil penelitian tersebut menjadi ilmu pengetahuan terhadap informasi 

dalam pembangunan ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa mengenai interaksi sosial 

masyarakat dalam membangun toleransi beragama di Kelurahan Tarongko 

Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan 

penelitian yang sejenisnya pada waktu yang akan datang. 

3) Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 

terkait dengan interaksi sosial masyarakat dalam membagun toleransi beragama di 

Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. 
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b. Secara Praktis  

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa toleransi beragama harus 

tetap terjaga, dan memberikan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan. 



 
 

15 
 

BAB II 

TINJAUN TEORETIS 

 

A. Konsep Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Dalam konteks sosial, manusia yang merupakan makhluk sosial tidak bisa 

dipungkiri akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, pasti setiap 

orang pasti perlu berinteraksi baik antara individu atau dengan kelompok yang ada 

pada lingkungan masyarakat .  

Interaksi merupakan syarat terjadinya aktifitas-aktifitas sosial. Di dalam 

interaksi sosial terkadang makna-makna tentang kontak secara timbal-balik dan 

respon antara individu-individu atau kelompok. Interaksi sosial adalah istilah yang 

dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya 

kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang 

menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak 

mengalami perubahan. Menurut Sarjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, interaksi 

sosial merupakan “hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut 

hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun 

antara perseorangan dengan kelompok manusia”.
1
 Bila menyimak pendapat Soerjono 

Soekanto tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi sosial merupakan proses individu 

dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, 

sehingga individu akan merasa menjadi sebagian dari masyarakat secara keseluruhan. 

                                                             
1
 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 17. 
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Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai 

perekat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.  

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara 

individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses dimana orang-

orang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. 

Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari 

hubungan satu dengan yang lain. 
2
 

Secara teoritis terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak dan 

komunikasi. Kontak dan komunikasi terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan 

yang dilakukan melainkan ada respon atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam melakukan aktifitas hidupnya. Seseorang dalam melakukan kontak sosial tidak 

saja melalui tatapan muka atau langsung bertemu dan menceritakan apa tujuan dari 

tindakan tersebut, melainkan kontak sosial dapat dilakukan melalui kontak tak 

langsung atau tanpa bertemu antara individu satu dengan yang lain. Memahami 

kontak sosial dapat terbagi dua yaitu kontak sosial yang disebut dengan primer 

(langsung bertemu) dan kontak sosial yang di sebut dengan sekunder (tanpa 

bertemu).
3
 

Komunikasi mempunyai syarat dan makna yang tidak sama karena 

komunikasi dilandasi dengan simbol yang melakukan atau penilaian makna. Isyarat 

yang dilakukan bersifat terbatas karena manusia tidak bisa memaknai apa yang 

                                                             
2
 Armen, Buku Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar  (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012), h. 

18 . 

3
 Irwan dan Indraddin, Strategi dan Perubahan Sosial  (Yogyakarta: Deepunlish, 2016), h. 15. 
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dilakukan. Sebagai isyarat tersebut simbol-simbol yang dimainkan sebagai interaksi 

sosial dalam aktifitas kehidupan digunakan untuk memaknai tindakan. 

Penjelasan di atas, mempunyai makna bahwa seseorang melakukan interaksi 

sosial dalam kelompok berbagai cara. Pendekatan tersebut dipengaruhi oleh situasi 

dimana mereka berada dan adakala dilandasi oleh kerjasama dan juga terjadinya 

kompetensi. Startegi interaksi adalah cara yang dilakukan seseorang dalam 

kelompoknya yang dilandasi bentuk kerja sama atau persaingan atas tindakan yang 

dilakukan. Max Weber menyatakan bahwa seseorang melakukan tindakan ada 

maksud atau tujuan tertentu. Sejalan dengan itu pada teori pertukaran bahwa orang 

melakukan tindakan dipengaruhi atas hukuman dan ganjaran, jika mereka banyak 

mendapatkan ganjaran tindakan tersebut akan berulang dilakukan dan sebaliknya 

apabila tindakan tersebut bersifat hukuman maka mereka akan sendirinya berhenti 

atas tindakan tersebut. 
4
 

Oleh karena itu apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat 

dapat hidup dengan tenang. Mereka dapat memperoleh hubungan yang baik melalui 

interaksi antar sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi 

maupun dalam bentuk bekerja sama. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam 

bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi, baik interaksi dengan masyarakat 

bawahan, menengah, maupun sampai pada kalangan masyarakat paling atas. 

2. Interaksi Sosial Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Hadits 

Dalam  Islam, interaksi sosial berarti hubungan sosial. Bentuk hubungan yang 

mencakup popular yaitu  silaturrahmi. Yang artinya hubungan  kasih sayang. 

Silahturrahmi sebagai bentuk interaksi sosial banyak dilakukan umat islam pada 

                                                             
4
 Irwan dan Indraddin, Strategi dan Perubahan Sosial, h. 17. 
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kegiatan majelis taklim, menyambut bulan suci ramadhan, penyambutan tahun baru 

Islam, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta halal bil halal. Namun, harus 

digaris bawahi bahwa kegiatan silahturrahim tidak hanya kegiatan itu saja. Tetapi 

dalam bentuk wirid yasin, atau serikat tolong menolong juga dapat dikelompokkan 

kedalam silahturrahmi karena setiap kamis malam, selalu antara jama’ah saling 

kontak, saling berbicara dan saling berdiskusi.
5
 

Dalam al-Qur’an juga menganjurkan agar mencari titik-singgung dan titik-

temu antar pemeluk agama. Bahwa al-Qur’an menganjurkan agar dalam interaksi 

sosial, bila tidak ditemukan persamaan hendaknya masing-masing mengakui 

keberadaan pihak lain, dan tidak perlu saling manyalahkan, seperti yang disebut 

dalam al-Qur’an surah al-Imran/ 3:  64, Allah swt  berfirman: 

                              

                               

    

Terjemahnya:  

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada 

satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak 

menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan 

selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 

"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.
6
 

                                                             
5
 Sahrul, Sosiologi Islam  (Medan: IAIN Press, 2001), h. 75. 

6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 

2005), h.58. 
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Oleh karena itu jalinan persaudaran antara muslim dan non-muslim sama 

sekali tidak dilarang oleh islam, selagi sesama pihak beragama saling menghormati 

perbedaan. Sebab itu sangat pentingnya interaksi sosial, sangat diperlukannya suatu 

pedoman etika. Pedoman etika perlu digunakan menurut dan sesuai dengan konteks 

macam kegiatan dan organisasi. Dalam melakukan interaksi sosial harus ada etika 

yang dibangun sehingga interaksi tetap harmonis, kondusif dan tidak terputus. 

Berkaitan dengan hal tersebut, islam menyebutkan beberapa etika tersebut yaitu:
7
 

a. Tidak boleh saling menfitnah 

b. Tidak boleh menghina dan menghujat 

c. Tidak dibenarkan berburuk sangka kepada orang lain 

d. Bersikap jujur dan adil 

e. Merendah diri 

f. Berakhlak mulia 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Interaksi Sosial 

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor antara 

lain: 

 
a. Faktor Sugesti 

Hal ini terjadi apabila seseorang memberikan sebuah arahan ataupun sebuah 

perilaku yang timbul dan keinginannya sendiri dan setelah itu dapat diterima oleh 

orang lain. Pada tahapan ini sesungguhnya sama persis dengan imitasi, tetapi 

                                                             
7
 Sahrul, Sosiologi Islam, h. 79. 
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maksudnya berbeda. Sugesti bisa dirasakan apabila orang bersangkutan sedang dalam 

keadaan marah, dan membuat cara berfikir orang tersebut tidak berjalan dengan baik.  

b.  Faktor Imitasi  

Jika dilihat dari sudut pandang yang positif maka imitasi dapat memberikan 

upaya agar seseorang tersebut memiliki keinginan untuk menaati peraturan-peraturan 

serta ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Akan tetapi, imitasi ini bisa juga berakibat 

munculnya masalah yang  tidak diinginkan seperti  contoh hal yang diikut merupakan 

hal yang tidak benar. 

c.  Faktor Identifikasi 

Merupakan kecenderungan maupun kemauan dari hati seseorang guna 

menyerupai diri orang lain yang dia inginkan. Mengidentifikasi sifat seseorang jauh 

lebih dalam dibandingkan dengan imitasi, dengan hal seperti ini yang dapat 

membentuk diri seseorang berubah. Seiring berjalannya waktu indentifikasi ini bisa 

terjadi tanpa disadari atau bahkan sengaja melakukan hal ini karena ingin, misalnya 

mengidolakan seseorang maka tanpa disadari kita akan mengikuti  segala sesuatu 

yang orang lain tersebut lakukan baik itu dalam hal berpakaian ataupun dalam hal 

berbicara sekalipun. 
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d.  Faktor Simpati  
  

  Dalam hal ini simpati merupakan upaya dimana seseorang akan merasa 

tertarik dengan orang lain. Adanya kemauan pada rasa simpati ini merupakan 

kemauan guna melakukan hal apapun dengannya.
8
  

Rasa simpati akan muncul dengan sendirinya pada saat seseorang berada 

dalam kesusahan dan memerlukan bantuan, dengan sendirinya, hati akan tergerak 

untuk segera memberikan pertolongan untuk seseorang yang berada dalam 

kesusahan.  

4. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, ada yang asosiatif dan 

ada pula yang disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang tergolong asosiatif adalah yang 

dapat mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-

macam interaksinya adalah sebagai berikut: 

a. Kerjasama (cooperation) yakni usaha antar individu atau antar kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

b. Akomodasi (accommodation) yakni proses penyesuaian diri individu/kelompok 

manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi ketegangan.  

c. Asimilasi (assimilation) yakni perubahan yang dilakukan (umumnya) secara 

sukarela dan ditandai oleh upaya untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat 

dengan mempercepat kesatuan untuk mencapai tujuan bersama.
9
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d. Akulturasi (acculturation) yakni proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur 

kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok.  

Sedangkan bentuk interaksi sosial yang selanjutnya adalah disosiatif. Bentuk 

interaksi ini lebih mengarah ke hal yang bertentangan dan memicu kearah berlomba 

untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam interaksinya adalah sebagai berikut: 

1) Persaingan yakni proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling 

berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. 

2) Kontraversi yaitu suatu pertentangan atau perbedaan pendapat terhadap suatu 

masalah yang bertentangan dan memiliki pandangan yang bersebrangan. 

3) Pertikaian yaitu proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Disini 

perselisihan semakin terbuka, pertikaian maki tajam, jadi muncul amarah, benci, dan 

berbagai emosi negative.  

B. Konsep Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat  

Masyarakat sebuah kata yang sudah tidak sangat lazim  dan sangat umum yang 

sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari karena kita sendiri merupakan bagian 

dari masyarakat dan mengambil peran penting sebagai bagian darinya, walaupun kita 

tau bahwa kita adalah bagian dari masyarakat namun masih banyak yang belum tau 

apa arti sesungguhnya dari masyarakat itu sendiri walaupun secara sederhana dapat 

                                                                                                                                                                              
9
 https://pahamify.com/blog/artikel/sosiologi-bentuk-interaksi-sosial/  diakses  pada tanggal 

12 Januari 2021 pukul 16:11 
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kita pahami bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang 

membentuk suatu kelompok yang memiliki sistem aturan atau organisasi.  

Istilah “masyarakat” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa 

inggris society dan community. Konsep masyarakat berasal dari society berbeda 

dengan konsep masyarakat yang bersumber dari community.  Karena dari perspektif 

sosiologi pengetian society berbeda dari community.  Oleh karena itu, agar istilah atau 

konsep masyarakat tersebut tidak rancu atau bermakna ganda, maka dalam materi ini 

istilah atau konsep community diterjemahkan sebagai komunitas.
10

 

Pengertian masyarakat sudah banyak dikemukakan oleh para pakar ilmu 

kemsayarakatan. Masayarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam 

wilayah yang sama, relative independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan 

memiliki budaya yang relative sama. Selain itu John J. Macionis mendefinisikan 

masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan 

memiliki budaya bersama.  

Berdasarkan pengertian-pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para 

ahli di atas, maka dapat diseimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok orang 

yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.
11

 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem 

tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah 

pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu 
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 Fredian Tony Nasution, Pengembangan Masyarakat  (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), h. 1. 

11
 Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2019), h. 2. 
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manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat 

berfungsi sebagai khalifah dimuka bumi.
12

 Tetapi juga dapat dipahami sebagai 

“diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak  lain atau tidak 

dapat hidup sendiri”. Ayat dalam konteks ini QS al-Hujurat/49: 13 yang berbunyi: 

                                   

                    

 

Terjemahnya: 

 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.
13 

 Di dalam konteks masayarakat, bahwa setiap orang akan mengenal orang lain, 

oleh karena itu manusia akan selalu dipengaruhi oleh manusia yang lainnya. Prilaku 

manusia akan selalu dipengaruhi oleh manusia yang lain dan setiap manusia itu selalu 

melakukan sesuatu hal yang ada diluar dirinya dan tanpa diciptakan sendiri apa yang 

harus dilakukan. 

2.  Karakteristik Masyarakat 

Karakteristik masayarakat adalah sebagai berikut yaitu : 

                                                             
12

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pada 

pukul 10:07 

13
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.517. 
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a. Aglomerasi dari unit biologis di mana setiap anggota dapat melakukan reproduksi 

dan beraktivitas. 

b. Memiliki wilayah tertentu  

c. Memiliki cara untuk berkomunikasi  

d. Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat  

e. Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.  

Basic of Society oleh Ayodoha Prasad, google books dan berbagai definisi 

yang ada, dapat dicatat beberapa unsur penting masyarakat sebagai berikut: 

1) Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama  

2) Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu 

kehidupan bersama.
14

 

 Unsur penting masyarakat yang utama adalah adanya hubungan dan 

interaksi yang terjalin antar individu atau anggota masyarakat di dalamnya. Karena 

interaksi atau hubungan yang terjalin tersebut yang kemudian dapat menciptakan 

suatu pola tingkah laku dan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang 

lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok 

manusia yang saling hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain dimana adanya 

suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga menjadi salah satu hubungan antar 

individu dalam suatu masyarakat.  
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 Fredian Tony Nasution, Pengembangan Masyarakat, h. 4. 
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3. Unsur-unsur Masyarakat  

Adapun Unsur-unsur Masyarakat yaitu sebagai berikut: 

a. Kesatuan-kesatuan sosial (social units) 

Kesatuan-kesatuan sosial ini terbagi dari beberapa kelompok yakni: 

1) Orang banyak atau crowd 

2) Golongan atau social kategori 

b. Sifat system pengelompokan sosial 

c. Fungsi golongan sosial 

d. Pengertian kategori sosial 

e. Manusia yang hidup bersama, di dalam ilmu sosial 

f. Bercampur untuk waktu yang cukup lama 

g. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan 

h. Mereka suatu sitem hidup bersama.
15

 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu system 

dimana didalamnya terdapat hubungan atau interaksi antar individu atau antar 

anggota. Masyarakat juga merupakan suatu komunitas yang anggotanya saling 

membutuhkan dan bergantung satu sama lain, terlebih anggota masyarakat akan 

hidup bersama di dalam satu komunitas yang teratur. Unsur-unsur masyarakat yang 

utama adalah adanya hubungan dan interaksi yang terjalin antar individu atau anggota 
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 Asriwati dkk,  Buku Ajar Antropologi Kesehatan Dalam Keperawatan  (Yogyakarta : CV 

Budi Utama. 2019, h. 114. 
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masyarakat yang di dalamnya terjalin hubungan yang kemudian dapat menciptakan 

suatu tingkah laku yang berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.   

C. Konsep Toleransi Beragama  

1. Pengertian Toleransi Beragama 

 Istilah toleransi berasal dari bahasa inggris, yaitu : “tolerance” berarti sikap 

membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan. Bahasa Arab menterjemahkan dengan “tasamuh” berarti saling 

mengijikan, saling memudahkan.
16

 Meskipun istilah tasamuh dalam Al-Qur’an tidak 

ditemukan secara eksplisit, bila yang di maksud adalah istilah toleransi dengan istilah 

teks arabnya. Namun jika yang dimaksud adalah sikap saling menghargai, 

menghormati keragaman budaya dan perbedaan kebebasan berekspresi termasuk 

dalam keyakinan maka Al-Qur’an secara nyata memberikan perhatian nyata terhadap 

toleransi. Ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gambling mendorong toleransi 

dan menolak intoleransi. Terminology toleransi dalam Bahasa Arab disebut al-

sumhatu. Ibnu’ Asyur al-Turnisi berpendapat bahwa adanya kemudahan berinteraksi 

sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan komunitas manusia termasuk didalamnya 

ada perselisihan, potensi konflik bahasa pertengkaran.
17

  

 Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) toleransi ialah menghargai, 

membiarkan, membolehkan orang lain atau kelompok lain melakukan, berpendapat 

berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Menurut Sufa’at Manshur dalam 

buku Toleransi Dalam Agama Islam, toleransi juga berarti memperkenalkan atau 
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 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antara Agama  (Jakarta : PT Ciputat Press, 

2005), h. 13 

17
 Firman Muhammad Arif, Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat 

Beragama Di Tana Luwu (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), h. 28-29 
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sabar dengan tanpa protes terhadap perilaku orang atau juga berarti menghormati, 

melindungi, dan kerja sama terhadap yang lain. 
18

 

 Pada umunya, toleransi diartikan sebagai kemampuan memahami dan 

menerima adanya perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lain dan 

begitupula antara agama yang satu dengan yang lain. Dialog dan saling menghargai, 

toleransi merupakan kunci dalam uapaya membangun kehidupan bersama yang 

harmonis.
19

  

 Jadi sikap toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak 

mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah 

penganut agama-agama lain. Konsep dari toleransi mengarah kepada sikap terbuka 

dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, 

warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Bagi manusia, sudah 

selayaknya untuk menngikuti petunjuk Tuhan dalam menghadapi perbedaan-

perbedaan itu. Karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, 

baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat-istiadat, dan sebaginya.
20

 

 Pola toleransi dalam islam dengan mengajarkan umatnya agar mereka 

menolong siapapun, tanpa melihat siapa yang ditolong bahkan kepada orang tua yang 

berbeda agamapun tetap menjalin hubungan kekerabatan kepada orang tua meskipun 

beda keyakinan bertukar keimanan dan bertukar aqidah, namun toleransi di sini ialah 
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 Sufa’at Mansur, Toleransi Dalam Agama Islam  (Yogyakarta : Harapan Kita, 2012), hal.1 . 

19
 Edi Setyawati, Kebudayaan Di Nusantara Dari Keris, Tor-tor, Sampai Industri Budaya  

(Depok: Komunitas Bambu,  2014), h. 16. 
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dalam lingkup perngertian muamalah atau interaksi sosial yang disertakan dengan 

adanya batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. 
21

 

Jadi toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini bebas menganut 

agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain atau dengan bebasnya 

mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. 

Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan 

adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem, dan tata 

cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan 

agama masing-masing. Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat 

kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan 

mensikapi perbedaan (pendapat) yang (mungkin) terjadi pada keluarga kita. Sikap 

toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan 

menyadari adanya perbedaan. Dan menyadari pula bahwa kita semua adalah 

bersaudara. Maka akan timbul rasa sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan 

bermuara pada sikap toleran. Ada tiga macam sikap toleransi yaitu sebagai berikut.
22

 

a. Negatif 

Isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya 

dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. 

b. Positif  

 Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. 
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 Firman Muhammad Arif, Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat 
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c. Ekumenis  

 Isi ajaran serta penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka itu terdapat 

unsur-unsur kebenaran yang beragama untuk memperdalam pendirian dan 

kepercayaan sendiri.  

 Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk 

menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah meraka 

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

menggangu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarga sekalipun.
23

  

 Dalam konteks toleransi beragama, Islam memiliki konsep yang jelas “Tidak 

ada paksaan dalam agama”. Seperti firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 256, 

sebagai berikut: 

                           

                  

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” 
24

 

 Maksud dari ayat tersebut adalah secara tidak langsung telah mengajarkan 

konsep toleransi yaitu, meyakini akan kebenaran akan agama islam sebagai ajaran 
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 H M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik (Jakarta: PT Granmedia 
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yang benar, namun disamping itu tidak mengusik umat agama lain, dan tidak 

memaksakan kehendak agar umat lain masuk islam.  

2. Bentuk-bentuk Sikap Toleransi Beragama  

 Bentuk dari suatu sikap toleransi beragama dapat dilihat dari indikator sebagai 

berikut: 

a. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan. 

b. Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang berbeda keyakinan. 

c. Tidak memaksakan orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. 

d. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. 

e. Tidak membenci dan menyakiti seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat 

dengan kita. 

f. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama).
25

 

  Dari bentuk-bentuk sikap toleransi beragama diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa orang yang toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan 

dan keyakinan. 

3. Prinsip-prinsip Toleransi Beragama 

 Toleransi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan 

dalam al-Qur’an, yaitu: 

a. Tidak ada pemaksaan dalam beragama 
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Agama Islam adalah agama yang menebarkan perdamaian, persaudaraan, dan 

persamaan. Karena itu, hal-hal yang menjadi pemicu munculnya ketidak stabilan dan 

permusuhan antar manusia harus di hindari. Salah satu yang di perkenankan dalam 

ajaran Islam adalah pemaksaan satu kelompok kepada kelompok lain. 

b. Kebebasan memilih dan menentukan keyakinan 

Manusia, dalam prespektif Islam adalah wakil Allah (khalifah) di muka bumi yang 

bebas memilih dan menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan hati nuraninya. 

c. Tidak melarang untuk bekerja sama dengan orang yang tidak sepaham 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja sama dalam berbagai segi kehidupan 

dengan siapa saja, termasuk dengan umat beragama lain sepanjang dilakukan untuk 

kebaikan.  

d. Mengakui adanya keragaman 

Allah swt menciptakan manusia di muka bumi ini dengan bermacam ragam suku 

bangsa, ras, maupun bahasa. Keragaman merupakan sunnatullah yang tidak mungkin 

dihindari dan harus disikapi sebagai sesuatu yang wajar.
26

  

4. Karateristik Toleransi Beragama 

 Karateristik toleransi beragama menurut Syekh Salim Hilali yakni sebagai 

berikut: 

a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan 

b. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan  

                                                             
26

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam  (Ponorogo: Stain Po Press, 2009), h. 

436. 
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c. Kelemah lembutan kerena kemudahan  

d. Muka yang ceriah karena kegembiraan 

e. Redah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan   

f. Mudah dalam berhubungan sosial ( mu’amalah ) tanpa penipuan dan kelalaian 

g. Mengaembangkan dalam berdakwah kejalan Allah tanpa basa basi 

h. Terikat dan tunduk kepada agama Allah swt tanpa ada rasa keberatan.
27

 

  Dari karakteristik toleransi beragama di atas maka dapta disimpilkan bahwa 

toleransi beragama merupakan suatu tindakan kerelaan hati, lapang dada, lemah 

lembut kepada agama lain tanpa harus mengintervensi kegiatan keagamaan mereka, 

melainkan hanya sebatas memperkuat hubungan sosial semata.   

 

 

                                                             
27

 Syekh Salim bin Ied Al-Hilali, Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif 

Muslim Indonesia, dalam Buku Merayakan Kebesaran Agama  (Jakarta: Bunga Rupai 70 Tahun 

DJohan Effend, Kompas, 2009), h.12. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif 

lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 

metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara 

langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. 

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan 

dengan interaksi masyarakat dalam membangun tolerasnsi beragama di Tarongko, 

Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Penerapan 

pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di 

lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara 

mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data 

yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam 

mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek 

penelitian. 
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2. Lokasi Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian, yaitu interaksi masyarakat dalam membangun 

toleransi beragama di Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana 

Toraja. Maka penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang lokasi 

penelitian yaitu area lingkungan masyarakat, rumah ibadah dan lain sebagainya, pada 

Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kanbupaten Tana Toraja. 

B. Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan 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. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu 

pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak 

bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proposional dan tepat apabila 

menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.
1
 

2.  Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis yaitu peneliti melakukan pedakatan dengan cara 

mengamati hubungan antar pemeluk agama berdasarkan masalah yang akan diteliti, 

sesuai dengan ajaran agama masing-masing.  

 

                                                             
1
 A. Nurhayati: “Toleransi antara umat beragama di Desa Selama Kecamatan Reok 

Kabupaten Manggarai provinsi Nusa Tengggara Timur” , Skripsi ( Makassar: UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR , 2017), h.36. 
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C. Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

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

beberapa cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi  

 Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2
 Observasi 

merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. 

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. 

Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik 

wawancara dengan telepon maupun internet.
3
 Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan kelengkapan informasi data secara lisan yang berupa keterangan-

keterangan secara langsung yakni dengan bertanya secara langsung kepada tokoh 

agama, masyarakat dan lain sebagai. 

 

                                                             
2
 Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugrogo, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif  

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.116.  

3
 Mamik, Metedologi Kualitatif ,( Sidoarjo,  Zifatama Publisher, 2015), h. 104 dan 109. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan 

teori, dalil dan hukum-hukum dan lain sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas 

antara ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 

hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.
 4

 Data ini bisa diperoleh dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen, foto-foto, berkas-berkas yang sesuai dengan 

pembahasan penelitian ini.
 
 

D.  Sumber Data  

  Berdasarkan pada fokus penelitian maka sumber data terbagi dua yakni:  

1.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di 

lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari 

observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti 

dari interaksi masyarakat dalam membangun toleransi beragama di Kelurahan 

Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.  

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data yang terkait dengan dokumentasi tentang 

interaksi sosial masyarakt daam mengbangun toleransi beragam di Kelurahan 

Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja   data yang diperoleh dari 

buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang toleransi beragama.  

 

 

                                                             
4
 Syamsuddin AB, Dasar–dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Cet. I; Purwosari: Wade 

Group ,2017), h. 108. 
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E.  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu mencari pemahaman dengan metode 

kualitatif seperti pengamatan terlihat, wawancara, dokumen, dan data yang dihasilkan 

adalah deskriptif. 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.
5
 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

alat tulis, alat perekam suara, kamera dan pedoman wawancara.  

F. Teknik  Pengolaan Dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, 

mengkategorikan data, mencari pola, atau tema, dengan maksud untuk memahami 

maknanya. Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian 

berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.  

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Langkah-langkah analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

                                                             
5
 A. Nurhayati, “ Toleransi antara umat beragama di Desa Selama Kecamatan Reok 

Kabupaten Manggarai provinsi Nusa Tengggara Timur” Skripsi ( Makassar: UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR ,2017), h. 40. 
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1.  Reduksi Data (Data Reduction ) 

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema 

dan polanya serta mebuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian data yang 

telah direduksikan akan memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari yang 

diperlukan.  

2. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya melakukan penyajian data, 

dimana penyajiaan data dalam bentuk uraian singkat, bagian antar kategori dan 

jenisnya.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/ Verification) 

Penarikan kesimpulan adalah akhir dari rangkaian analisis data setelah 

sebelumnya dilakukan reduksi data dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 

akibat suatu fenomena yang terjadi. Dalam proses ini selalu disertai dengan upaya 

verifikasi (pemikiran kembali), sihingga saat ditemukan ketidak sesuain antara 

fenomena, data, dengan konsep dan teori yang dibangun, maka peneliti kembali 

melakukan pengumpulan data, atau reduksi data atau perbaikan dalam penyajian data 

kembali, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar valid atau utuh.  
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BAB IV  

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN TOLERANSI 

BERAGAMA DI KELURAHAN TARONGKO KECAMATAN MAKALE 

KABUPATEN TANA TORAJA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah 

Kabupaten Tana Toraja, gambaran umum objek penelitian yaitu Kelurahan Tarongko 

Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja  

a. Kondisi Wilayah  

Kabupaten Tana Toraja beribukotakan di Makale secara geografis terletak di 

bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2˚- 3˚ Lintang Selatan dan 119˚-

120˚ Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km
2
 persegi. Secara 

geografis batas wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi: 

1) Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi 

Barat 

2) Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 

3) Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu 

4) Sebelah Barat adalah Provinsi Sulawesi Barat 

Secara administrative, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 

Lembang dan 47 Kelurahan. Pembagian wilayah menurut Kecamatan, jumlah 

Lembang dan Kelurahan serta luas Kecamatan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Tana Toraja  

No  Kecamatan  Jumlah 

Lembang 

Jumlah 

Kelurahan 

Luas 

(KM
2
) 

Persentase 

terhadap Luas 

Kab. (%) 

1 Bonggakaradeng  5 1 206,76 10.06 

2 Simbuang  5 1 194,82 9.48 

3 Rano  5 - 89,43 4.35 

4 Mappak  5 1 166,02 8,08 

5 Mengkendek  13 4 196,74 9.58 

6 Gandang Batu 

Sillanan  

9 3 108,63 5.29 

7 Sanggala  3 2 36,24 1,76 

8 Sanggala Selatan 4 1 47,80 2.33 

9 Sanggala Utara 4 2 27,96 1.36 

10 Makale 1 14 39,75 1.93 

11 Makale Selatan  4 4 61,70 3.00 

12 Makale Utara  - 5 26,08 1.27 

13 Saluputti  8 1 87,54 4.26 

14 Bittuang  14 1 163,27 7.95 

15 Rembon  11 2 134,47 6.55 

16 Masanda  8 - 134,77 6.56 

17 Malimbong Balepe 5 1 211,47 10.29 

18 Rantetayo  3 3 60,35 2.94 

19 Kurra  5 1 60,50 2,94 

Total  112 47 2.054,30 100.00 

Sumber: Kantor Kelurahan Tarongko 2019 
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 Ibukota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km arah Utara Kota 

Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, 

Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan 

Kabupaten Maros. Tana Toraja adalah ikon budaya dan parawisata di Provinsi 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daya Tarik industry parawisata Indonesia, hal 

ini merupakan potensi bagi pembangunan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di 

Kabupaten Tana Toraja.  

 Saat ini Kabupaten Tana Toraja memiliki 5 macam agama yaitu Kristen 

Protestan, Katholik, Islam, Hindu dan Buddha. Walaupun sudah menganut agama 

tersebut tetapi tetap saja ada yang menggabungkan ajaran agama tersebut dengan 

kepercayaan peninggalan nenek moyang yang berbau mistis.
1
 

 Masyarakat Tana Toraja ini umumnya hidup bergotong-royong dan dapat 

dilihat terutama pada waktu mendirikan rumah dan pada pelaksanaan upacara Rambu 

Solo dan Rambu Tuka. Masyarakat Tana Toraja sangat memegang dan memihara 

kedua upacara adat ini yang merupakan tradisi dan adat-istiadatnya.  

b. Potensi Ekonomi  

Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi 

yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor-

sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.  

Daerah aliran sungai (DAS) di Tana Toraja tergolong banyak yang didominasi 

oleh sungai saddang dengan panjang sekitar 182 km dengan lebar rata-rata 80 m serta 

memiliki anak sungai sebanyak 294, sangat sesuai untuk kegiatan peningkatan 

                                                             
1
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 

2010-2030 
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perekonomian masyarakat pada sektor agraris. Disamping itu terdapat potensi 

ekonomi yang lain yakni parawisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan.  

2. Sekilas Kelurahan Tarongko 

Nama Tarongko berasal dari kata Taurongko atau Tomaupa yang diartikan 

orang yang beruntung dan berbahagia. Nama ini sudah ada sejak leluhur Puang 

Tarongko, sejarah membuktikan bahwa Tarongko betul-betul dianggap sebagai orang 

yang beruntung pada saat usai perang antara Puang Tarongko dengan orang-orang 

Bugis yang hendak menguasai beberapa kampung di Tarongko dan kampung di 

sebelah barat dari Tarongko yaitu: Batupapan, Rante/kalolok, dan Padangiring. 

Pertempuran ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1904 yang mana pada saat itu 

Puang Tarongko mendapat laporan dari masyarakat yang tinggal disekitar kampung 

Batupapan dan Padangiring bahwa mereka sudah tidak aman lagi mencari nafkah 

karena sudah dikuasai oleh orang-orang Bugis. Puang Tarongko langsung memanggil 

kedua puteranya yaitu Puang Andilolo dan Puang Ranteallo untuk segera 

menurunkan pasukannya dan bergabung dengan pasukan yang ada di Tarongko yang 

dipimpin oleh Puang Tarongko dan panglima perangnya Tosuli serta masyarakat 

yang ada di Padangiring, Batupapan dan Rante/Kalolok berhasil mengusir orang-

orang bugis tersebut dan masyarakat kembali mencari nafkah seperti dulu.  

Pada saat itu Puang Tarongko sangat bangga melihat keberhasilan kedua 

puteranya dan pasukan yang ada di Tarongko dan kerjasama yang baik dengan 

masyarakat yang ada di Batupapan, Rante/kalolok dan Padangiring pada saat itu juga 

Puang Tarongko mengadakan pertemuan besar bersama kedua puteranya dan para 

tokoh masyarakat yang ada di Tarongko yang dikenal dengan Kombongan Kalua`. 

Dalam kombongan ini Puang Tarongko menyatakan rasa syukur kepada Sang 
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pencipta alam semesta atau dikenal dengan Puang Titanan Tallu atau (Tri Tunggal 

Maha Kudus) atau berkat dan perlindungan dan kemenagan yang selalu berpihak 

kepada kedua puteranya dan rakyat Tarongko dan dalam sambutannya dia 

menyatakan dalam bahasa Toraja “Kita Te Manassa Taurongko`Ki Ba`tu To 

Maupa`ki” yang berarti kita ini adalah orang yang paling beruntung dan berbahagia 

karena kita tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran baik dalam pertempuran 

antara kampung maupun antar suku, kita selalu menang dan beruntung baik dibidang 

ekonomi, budaya dan keamanan kita selalu bercukupan dan selalu siap dan sukses 

dalam menyelesaikan masalah itu karena berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari 

sinilah nama Kampung Tarongko berawal dan pada saat ini menjadi kelurahan yaitu 

Kelurahan Tarongko.
2
 

Kelurahan Tarongko pada awalnya pemekaran dari Kelurahan Batupapan 

yang dimekarkan pada tahun 1987 yang berstatus Kelurahan Persiapan Tarongko 

yang dipimpin oleh P.R. Girik Allo Pakiding yang dilantik pada tahun 1987 selama 

lima tahun dan membagi Kelurahan Tarongko menjadi dua lingkungan yaitu 

lingkungan Tarongko dan lingkungan Lapandan dan pada tahun 1992 P.R. Girik Allo 

Pakiding digantikan oleh Dasan Karel status Kelurahan masih tetap Kelurahan 

Persiapan Tarongko, pada pemerintahan Dasan Karel wilayah Tarongko masih tetap 

dua lingkungan yaitu lingkungan Tarongko dan lingkungan Lapandan. Lima tahun 

kemudian tepatnya tahun 1997 pemerintahan Dasan Karel berakhir dan digantikan 

oleh C.H. Layuk pada pemerintahan C.H. Layuk status Kelurahan Persiapan 

Tarongko berubah menjadi Kelurahan Tarongko dalam pemrintahan C.H. Layuk 

wilayah Tarongko dibagi menjadi tiga lingkungan yaitu lingkungan Rante Tarongko, 

                                                             
2
 Arsip Kantor Kelurahan Tarongko Tahun 2019 
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lingkungan Lapandan dan lingkungan Bala`ba, lima tahun kemudian pemerintahan 

C.H. Layuk berakhir dan digantikan oleh Muhammad Safar, S.STP tepat pada tahun 

2001 dalam pemerintahan Muhammad Safar, S.STP wilayah Kelurahan Tarongko 

dibagi menjadi empat lingkungan yaitu lingkungan Rante Tarongko, lingkungan 

Bala`ba,, lingkungan Lapandan dan lingkungan Lombok. Pemerintahan Muhammad 

Safar, S.STP berlangsung selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2005 yang 

digantikan oleh Semuel Kullu Ranteallo dalam pemerintahan Semuel Kullu Ranteallo 

membagi wilayah Tarongko menjadi empat lingkungan yaitu lingkungan Rante 

Tarongko, lingkungan Bala`ba, lingkungan Lapandan dan lingkungan Lombok.  

Dua tahun kemudian lingkungan Lapandan dan lingkungan Lombok 

dimekarkan menjadi Kelurahan Lapandan pada saat itu wilayah Kelurahan Tarongko 

tinggal dua lingkungan yaitu lingkungan Rante Tarongko dan lingkungan Bala`ba 

satu tahun kemudian Semuel Kullu Ranteallo membagi wilayah Tarongko menjadi 

tinga lingkungan yaitu lingkungan Rante Tarongko, lingkungan Bala`ba dan 

lingkungan Siallo, pada tahun 2009 pemerintahan Semuel Kullu Ranteallo berakhir 

dan digantikan oleh Asgas, M. Paonganan, S.STP. Dalam pemerintahan Asgas, M. 

Paonganan, S.STP wilayah Tarongko tidak berubah masih tetap tiga lingkungan yaitu 

lingkungan Rante Tarongko, lingkungan Bala`bad an lingkungan Siallo. 

Pemerintahan Asgas, M. Paonganan, S.STP hanya berlangsung enam bulan saja 

beliau dimutasi ke Kelurahan Buakayu dan digantikan oleh Benyamin Palentek 

tepatnya pada tanggal 23 April 2009, wilayah Kelurahan Tarongko berubah menjadi 

empat lingkungan yaitu lingkungan Rante Tarongko, lingkungan Bala`ba, lingkungan 

Siallo-Palio dan lingkungan Pasa’ Tarongko. Pemerintahan Benyamin Palentek 

berakhir pada bulan Maret 2017 dan digantikan oleh Ir. Daniel Linggi Allo. Dalam 
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pemerintahan Ir. Daniel Linggi Allo wilayah Kelurahan Tarongko tidak berubah tetap 

empat lingkungan, yaitu lingkungan Rante Tarongko, lingkungan Bala`ba, 

lingkungan Siallo-Palio, dan lingkungan Pasa` Tarongko sampai sekarang.
3
 

3. Letak Geografis     

a.  Letak dan Luas Wilayah  

Kelurahan Tarongko merupakan salah satu dari 14 kelurahan dan 1 lembang 

di wilayah Kecamatan Makale yang ± 6 Km ke arah Utara dari Ibu Kota Kecamatan, 

Kelurahan Tarongko mempunyai luas wilah ± 4.005,96 Km
2
.  

Adapun batas wilayah Kelurahan Tarongko: 

Sebelah Utara  : Berbatas dengan Kelurahan Bungin Kecamatan Makale Utara 

Sebelah Barat  : Berbatas dengan Kelurahan Lapandan  

Sebelah Timur  : Berbatas dengan Kelurahan Batupapan dan Kelurahan 

Padangiring, Kecamatan Rantetayo.  

b. Iklim  

  Iklim Kelurahan Tarongko, sebagaimana Kelurahan-kelurahan lain wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancaroba. Hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di 

Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. 

 

4.  Kondisi Demografis 

 
a.   Struktur  Penduduk  

   Kelurahan Tarongko mempunyai jumlah penduduk ± 1.764 jiwa, yang 

tersebar dalam 4 (empat) Lingkungan yaitu lingkungan Rante Tarongko, lingkungan 

                                                             
3
 Arsip Kelurahan Tarongko Tahun 2019 
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Bala’ba, lingkungan Siallo-Palio dan lingkungan Pasa’ Tarongko. Dimana setiap 

lingkungan mempunyai kepala lingkungan masing-masing.
4
 

Bagan 1. Struktur Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana 

Toraja  

 

 

 

 

Sumber: Kantor Kelurahan Tarongko 2019 

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Tarongko Kecamatan 

Makale Kabupaten Tana Toraja terdapat 4 (empat) lingkungan dan mempunyai 

masing-masing kepala lingkungan , dimana lingkungan 1 adalah Pasa’ Tarongko 

dengan Kepala lingkungan oleh Brianto Bumbungan, lingkungan 2 adalah lingkungan 

Bala’ba dengan kepala lingkungan oleh Marianus Suka’, B.Sc. Lingkungan 3 adalah 

lingkungan Siallo-Palio dengan kepala lingkungan oleh Yohanis Parerung dan yang 

terakhir adalah lingkungan Rante Tarongko dengan kepala lingkungan oleh Thomas 

Bangaran. 

b. Jumlah Penduduk  

 

 

                                                             
4
 Arsip Kelurahan Tarongko Tahun 2019 
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  Tabel 4.2 Jumlah penduduk di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale 

Kabupaten Tana Toraja 

 

Rante Tarongko Bala’ba Siallo-Palio Pasa’ Tarongko 

La

ki-

laki 

Perempua

n 

Laki

-laki 

Perempua

n 

Laki-

laki 

Perempu

an 

Laki

-laki 

Perempuan 

221 228 209 243 188 217 239 223 

449 448 405 462 

Sumber: Kantor Kelurahan Tarongko 2019  

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 ± 

1.764 jiwa yang tersebar di 4 (empat) lingkungan yakni di lingkungan Rante 

Tarongko sebanyak 449 jiwa, lingkungan Bala’ba sebanyak 448 jiwa, lingkungan 

Siallo-Palio sebanyak 405 jiwa dan lingkungan Pasa’ Tarongko sebanyak 462 jiwa. 

Dari jumlah jiwa di atas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak 

daripada jumlah laki-laki disetiap lingkungan.  

Disetiap daerah terkadang jumlah perempuan dan jumlah laki-laki sangat 

memiliki selisih jumlah yang banyak begitu juga dengan masyarakat di Kelurahan 

Tarongko yang jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-

laki, namun pada dasarnya masyarakat Kelurahan Tarongko perempuan dan laki-laki 

bekerja sama dalam melestarikan budaya dan bahkan bekerja sama  dalam memenuhi 

kebutuhan hidup.  
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c. Tingkat Pendidikan  

 Tabel 4.3 Tingkat pendidikan di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale  

Kabupaten Tana Toraja 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Paud 15 

2 Tk 11 

3 SD 139 

4 SLTP 391 

5 SLTA 406 

6 Sarjana 120 

Sumber: Kantor Kelurahan Tarongko 

 

Jumlah masyarakat yang sedang Paud sebanyak 15, TK 11, SD 139, SLTP 

391, SLTA 406 dan Sarjana sebanyak 120 jiwa. Tabel ini membuktikan bahwa 

kesadaran masyarakat Kelurahan Tarongko tentang pentingnya pendidikan. Namun 

sebagian masyarakat Kelurahan Tarongko masih banyak yang tidak tamat SD namun 

itu tidak membuat masyarakat Kelurahan Tarongko surut akan pentingnya 

pendidikan.  

d. Pola Penggunaan Tanah  

Penggunaan tanah di Kelurahan Tarongko sebagian besar diperuntukan untuk 

tanah pertanian sawah sedangkan sisahnya untuk tanah kering yang merupakan kebun 

sayur, hutan bambu dan bagunan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. 
5
 

 

 

                                                             
5
 Arsip Kelurahan Tarongko Tahun 2019 
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5.  Sarana dan Prasarana 

a. Sarana jalan  

  Sarana jalan di Kelurahan Tarongko meliputi jalan Kelurahan dan jalan 

kampung. Untuk jalam Kelurahan semuanya dalam kondisi baik apalagi baru-

baru saja RT Gurun meresmikan jalanan yang sudah diperbaiki. Akses ke jalan 

kampung juga baik dan sangat sejuk karena pemandangan yang sangat indak 

disetiap jalannya.   

b. Sarana Kesehatan  

Sarana kesehatan di Kelurahan Tarongko yaitu pustu berjumlah 1 (satu) unit 

yang berlokasikan di lingkungan Rante Tarongko Kelurahan Tarongko Kecamatan 

Makale Kabupaten Tana Toraja. Dengan adanya pustu ini masyarakat dengan mudah 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada anak balita seperti  penimbangan balita 

dan imunisasi.  

c. Sarana Pendidikan 

  Sarana pendidikan di Kelurahan Tarongko yaitu TPQ, TK/PIAUD, dan SDN 

234 Inpres Lapandan yang berlokasikan di Rante Tarongko. 

 TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) Al-Hidayah Tarongko ini memiliki 38 santri 

dengan satu relawan, dua pendamping dan satu Pembina. Meski keberadaan TPQ ini 

tidak berbentuk lembaga formal seperti lembaga kemasyarakatan lainnya, namun 

TPQ tersebut dirasakan besar manfaatnya bagi orang tua dan anak-anak di Kelurahan 

Tarongko.  

 Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Tarongko terdapat satu buah Sekolah Dasar 

yang berada di Rante Tarongko yaitu SDN 234 Inpres Lapandan. Dekatnya sarana 
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tersebut sehingga anak-anak di Kelurahan Tarongko tidak susah untuk kesekolah 

dimana mereka dapat berjalan kaki.  

d. Sarana Ibadah  

 Tabel 4.4 Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Tarongko Kecamatan 

Makale Kabupaten Tana Toraja  

No Lingkungan Jumlah 

Rumah 

Ibadah 

Agama 

Masjid Gereja 

protestan  

Gereja 

katholik  

1 Rante Tarongko 2 1  1 

2 Bala’ba 1  1  

3 Siallo-Palio 1  1  

4 Pasa’ Tarongko 1  1  

Sumber: Kantor Kelurahan Tarongko 2019 

 Sarana ibadah di Kelurahan Tarongko yaitu berupa Gereja dan Masjid. Gereja 

di Kelurahan Tarongko berjumlah 4 buah yang berlokasikan di Rante Tarongko, 

Pasa’ Tarongko, Bala’ba dan Siallo-Palio. Adapun Masjid berjumlah satu yang 

berlokasikan di Rante Tarongko. Jumlah gereja lebih banyak dari masjid karena 

masyarakat minoritas Muslim jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat 

Muslim. Meskipun demikian, kaum Muslim dan Non-muslim dapat menjalin 

silaturrahmi dengan baik dan senantiasa saling bertoleransi dengan baik antar umat 

beragama.  
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B. Bentuk-bentuk Toleransi Beragama di Kelurahan Tarongko 

Toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati antara individu 

atau antar kelompok dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. Adapun bentuk-

bentuk toleransi beragama di Kelurahan Tarongko, yaitu: 

1. Kerjasama Dalam Ekonomi  

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi 

dengan manusia lainnya, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam 

mewujudkan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Dalam 

kehidupan sehari-hari hubungan saling membutuhkan antar masyarakat non-muslim 

dan muslim di Kelurahan Tarongko terjadi pada bidang ekonomi, di mana hubungan 

yang saling bergantung ini dapat mengikat dalam kebersamaan, dijauhkan dari 

perbedaan agama dan etnis. Dalam hal ini kedua belah pihak saling membutuhkan 

dan akan mengalami kesulitan jika ditinggalkan atau tidak mendapatkan bantuan dari 

pihak yang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Tarongko 

yakni Daniel Linggi Allo: 

“Kami te masyaraka’ Kelurahan Tarongko tarru biasa mokan sitammu na 

ma’kada sola tau to tek den siagama, susi: to sallang sipakada na sitammu sola 

to sarani un pagau transakisi jual beli utan mui inde sekitar tarongko na lan lu 

pasa’. Contohna to sarani manggali utan ba’tu apa bang mo na baluk to 

sallang kialli mangsia to kami to sarani susi mangsia to sallang ke den apa 

kibaluk pa tu utan raka, bayu raka, tedong raka selagi apa to dibaluk apa tek 

nalarang ki agama, saba yatu kita torro tolino tek iya gai’ta torro lan lu lino ke 

tek ki siangga padanta to marupa tau. Tek mo iya den tou tu ke padan ta 

bangri to ma’agama ladinanai sibantu na mangka nasang mo di pokada lan 
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agamanta. Mangka nasang mo di jelaskan lan agamanta kua saling ki 

ma’bantu sia siangga ki padanta to marupa tau ”
6
 

 

 

Terjemahnya : 
 

“Kami di Kelurahan Tarongko sudah terbiasa sekali bertemu dan berbicara 

dengan orang yang tidak seagama. Misalnya: orang Islam berbicara dan 

bertemu dengan orang Nasrani dalam melakukan transaksi jual beli sayur baik 

di sekitar wilayah Tarongko dan di pasar. Contohnya: orang Nasrani membeli 

sayur atau apa saja yang dijual, kami tetap beli bagi kami orang Nasrani, 

sebaliknya orang Islam akan membeli barang jualan kami orang Nasrani baik 

itu sayur, baju dan bahkan kerbau selagi itu tidak dilarang oleh agama. Sebab 

kita sebagai makhluk yang tinggal dimuka bumi ini tetap menjaga 

kerharmonisan bagi sesama makhluk di muka bumi. Karena kita tidak bisa 

hidup di muka bumi ini dengan rukun kalau kita hanya ingin membantu 

sesama agama kita, jelas diagama kita masing-masing sudah jelaskan bahwa 

kita sesama makhluk dimuka bumi saling membantu  satu sama lain”. 

 

Kesimpulan walaupun kita berbeda keyakinan dalam setiap lingkungan  

terutama dalam beragama tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling membantu 

dalam kebutuhan baik itu material maupun spiritual. Karena sesungguhnya kita 

sebagai makhluk sosial tentunya saling membantu dalam hal apapun itu. 

2.  Kerjasama Dalam Kegiatan Bakti Sosial  

  Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari jenis 

laki-laki dan jenis perempuan tidak lain saling kenal mengenal diantara sesama, di 

mana manusia sebagai makhluk sosial tidak terlebas dari hubungan dengan sesama 

manusia dan makhluk lainnya.  

                                                             
6
  Daniel LInggi Allo (59 Tahun), Kepala Kelurahan Tarongko, Wawancara, Torongko, 20 

April 2021.  
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Manusia tentunya membutuhkan bantuan orang lain tanpa melihat orang 

tersebut baik dari agama, suku maupun warna kulit, serta saling menghormati dan 

menghargai orang lain agar mampu menjalin kerja sama yang baik.  Dalam hidup 

bermasyarakat tentunya terjadi interaksi sosial antar komponen baik itu secara 

individual, kelompok maupun lembaga.  

Tolong-menolong antar tetangga dan warga masyarakat yang lebih luas adalah 

salah satu sarana kekuatan interaksi sosial di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale 

Kabupaten Tana Toraja. Kegaiatan gotong-royong dan saling membantu ini 

nampaknya sudah merupakan tradisi yang melekat pada masyarakat di Kelurahan 

Tarongko.   

Begitu akrabnya interaksi antar umat beragama di Kelurahan Tatongko dalam 

bentuk kegiatan bakti sosial sebagimana yang diungkapkan oleh Ludia Patasik yaitu:  

“ Yanna saling siangga ki padanta tau ma agama, susinna kami te inde 

Kelurahan Tarongko pada ma jamakan mui lan ma seeroi lalan,  pa’kaburusan 

(rambu solo), massorong banua, rambu tuka nala dibantu yamoto den disanga 

pa’tondokan, saba yate di sanga pa’tondoka parralu liu di pa den lallu tondok 

saba muncul tu sipa saling siangga ki na den tuo masannag lan lu tondok, saba 

yanna tek ki sadar tu penting na tuo sisola dan den sadara akan nilai-nilai 

toleransi padan ta to ma agama” 
7
 

Terjemahnya : 
 

“ Jika kita saling menghargai dalam beragama, seperti kami yang ada di 

Kelurahan Tarongko semua saling membantu dalam pekerjaan baik kerja 

bakti, acara pemakaman (rambu solo), acara menggeser rumah, dan acara 

syukuran (rambu tuka) tetap kita saling membantu, itulah sebabnya adanya 

suatu kelompok masyarakat atau kami sebut sebgai Pa’tondokan, sebab suatu 

kelompok masyarakat (Pa’tondokan) sangat penting dalam suatu lingkungan 

masyarakat karena bisa memunculkan sifat saling menghargai agar kita bisa 

hidup dengan rukun dalam lingkungan  masyarakat. Sebab kalau bukan kita 

yang sadar akan pentingnya saling menghargai dan kita sadar akan nilai-nilai 

toleransi antar umat beragama”. 

                                                             
7
 Ludia Patasik (40 tahun), Masyarakat, Wawancara, Tarongko, 26 April 2021 
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Hal ini selaras dengan pernyataan Daniel Linggi Allo selaku Kepala 

Kelurahan Tarongko, bahwa: 

“Dalam kegiatan bakti sosial atau kerja bakti dan pembuatan pondok baik 

acara pernikahan maupun acara pemakaman seluruh masyarakat ikut serta 

tanpa memandang latar belakang agama demi terciptanya Kelurahan yang 

aman dan nyaman, disitu puls kita dapat membangun komunikasi yang baik 

antar masyarakat agar terciptanya suasana dan lingkungan yang harmonis. 

Terutama menjalin komunikasi antar tokoh-tokoh terkemuka di Kelurahan 

Tarongko ini, baik itu dari agama Islam, Kristen, maupun Katolik. Kami 

hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Kalua kita tidak 

bias menjalin komunikasi yang baik, kemungkinan akan sering terjadinya 

pereselisihan dan salah paham”.
8
 

  

Kesimpulan meskipun kita berbeda dalam keyakinan kita tetap saling 

menghargai dan membantu terutama dalam kegiatan tertentu. Namun kita harus tetap 

menjaga akhlak dan aqidah agama kita masing-masing, sebab kadang kita melupakan 

larang-larang dalam agama masing-masing karena hanya berfokus pada sikap saling 

toleransi.   

3. Kerja Sama Dalam Kegiatan Keagamaan  

Kita sebagai umat beragama harus bisa membedakan mana urusan agama dan 

mana urusan sosial. Sebab masalah agama masing-masing saja dan bisa 

dikerjasamakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Kafirun/109: 

6 

                                                             
8
 Daniel LInggi Allo (59 Tahun), Kepala Kelurahan Tarongko, Wawancara, Torongko, 20 

April 2021. 
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Terjemahnya:  
 
1.  Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 

2.  Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

3.  Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. 

4.  Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 

5.  Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. 

6.  Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 

 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah bagi pemeluk agama Islam menjalankan 

agama Islamnya, sedangkan bagi non muslim menjalankan agamanya sediri dengan 

kata lain jangan dicampur adukkan agama. Artinya semua kaum, baik muslim 

maupun non-muslim dijamin kebebasan baik secara individu maupun kelompok 

untuk menjalankan ritual ibadah menurut keyakinan masing-masing tanpa harus 

saling mengganggu dan menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan.  

Masyarakat Kelurahan Tarongko sangat menjaga toleransi terutama dalam 

kegiatan keagamaan tanpa saling menganggu , seperti yang dikemukakan oleh Irwan 

Arif, yaitu: 

 

“Masyarakat memang bisa hidup dengan rukun dan saling menghargai atas 

dasar tidak saling menggangu dalam masalah ibadah. Seperti di Kelurahan 

Tarongko ini di sekeliling masjid masyarakat yang tinggal mayoritas 

beragama Nasrani namun itu tidak menjadi penghalang bagi kita ummat Islam 

dalam melakukan kegiatan keagamaan. Contohnya ketika hari jum’at 

tentunnya sebelum memasuki waktu sholat jumat pasti akan dilantunkan ayat-

ayat suci al- Qur’an melalui pengeras suara, namun hal itu tidak membuat 

masyarakat di sekitaran masjid merasa terganngu karena mereka menyadari 

bahwa hari itu umat muslim akan melakukan ibadah sholat jum’at, dan kami 

juga tidak memperdengarkan ceramah atau khutbah kepada masyarakat diluar 

karena tidak bias dipungkiri antara ajaran agama nasrani dan agama  Islam 
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memiliki pertentangan, jadi kami tidak pernah memperdengarkan ceramah 

kami sampai keluar masjid dimana kami hannya membunyikkan speaker di 

dalam masjid saja agar agama non-muslim tidak tersinngung”. 
9
 

Begitu pula sebaliknya ketika umat Nasrani melakukan ibadah pada hari 

minggu mereka menjalankan ibadah dengan bernyanyi, namun itu tidak menjadi 

penggangu bagi umat Islam walupumann hari minggu merupakan hari wiken. 

Sebagimana yang diungkapkan oleh Abigael Lebang bahwa:  

“Pada saat kami melaksanakan ibadah pada hari minngu kami juga tidak 

mengeraskan suara samapi keluar gereja, karena ada beberapa hal yang kami 

takutkan, yang pertama menggangu orang islam dengan lagu pujian-pujian, 

yang kedua kami tidak ingin non muslim tersinggung aka isi khutbah yang 

dibawakan oleh pendeta maupun majelis ”. 
10

 

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Ludia Patasik, bahwa: 

“Dalam ajaran agama kan sudah diajarkan tentang perdamaian. Jadi menurut 

saya, kami di sini hidup bermasyarakat saling toleran, menghargai dan saling 

menghormati antar umat beragama. Karena kami sadar sebagai umat ciptaan 

Tuhan itu saling mengasihi dan tidak saling membenci dalam ajaran kami 

umat kristiani, dan saya sendiri tidak membeda-bedakan teman-teman saya 

yang beragama lain dalam pergaulan”.
11

 

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa kegiatan keagamaan yang di 

lakukan di Kelurahan Tarongko berjalan dengan lancar tanpa ada yang saling 

menganggu antar umat beragama lain. Hal ini dapat terwujud karena adanya interaksi 

kerja sama antara pihak masjid dan pihak gereja untuk membangun toleransi antar 

umat beragama.  

                                                             
9
  Irwan Arif (49 Tahun), Ustaz, Wawancara, Tarongko, 16 Mei 2021 

10 Abigael Lebang (42 Tahun), Pendeta, Wawancara, Tarongko, 6 Mei 2021 
11

Ludia Patasik (40 tahun), Masyarakat, Wawancara, Tarongko, 26 April 2021 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Toleransi Beragama di Kelurahan 

Tarongko  

Peneliti akan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh dari hasil 

wawancara dan para narasumber yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Seperti 

hasil wawancara yang diperoleh dari informan dari Kepala Kelurahan Tarongko, 

tokoh agama serta masyarakat Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale Kabupaten 

Tana Toraja.  

Dalam menjalin sebuah hubungan yang baik pasti ada hal yang menjadi sebab 

terjadinya hubungan yang baik tersebut, begitupula dengan toleransi antar umat 

beragama. Dalam membangun toleransi sangat mustahil rasanya apabila tidak ada hal 

yang menjadi faktor atau yang menjadi penyebab sehingga toleransi itu dapat tercipta. 

Berikut peneliti sajikan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

toleransi antar umat beragama di Kelurahan Tarongko: 

1.  Faktor-faktor Pendukung Terjadinya Toleransi Beragama di Kelurahan 

Tarongko 

Toleransi beragama merupakan ciri-ciri yang terdapat dari adanya kerhidupan 

berbagai agama. Untuk mewujudkan toleransi beragama adalah sesuatu hal yang 

sangat dibutuhkan dalam setiap masyarakat, dengan interaksi yang baik terhadap 

sesama dan adanya rasa peduli terhadap masyarakat akan mewujudkan toleransi antar 

umat beragama. Toleransi tidak akan tercipta tanpa adanya media atau perangkat 

untuk menciptakan suasana damai dan tentram terhadap masyarakat yang notabene 

berbeda adat, budaya dan ajaran agama. Oleh karena itu, harus ada faktor-faktor 
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pendukung untuk menciptakan suasana damai bagi masyarakat, baik itu umat Islam, 

maupun umat Kristen. Seperti yang terjadi di masyarakat Kelurahan Tarongko yaitu :  

a. Faktor kearifan lokal Tana Toraja yang dikenal dengan Rumah Tongkonan 

Faktor kearifan lokal Tana Toraja yang saling menghormati, menghargai dan 

tolong menolong sudah terbagun sejak nenek moyang mereka. Rumah Tongkonan 

menjadi permersatu dari perbedaan yang ada pada masyarakat Toraja karena rumah 

Tongkonan adalah lambang pemersatu bagi masyarakat Tana Toraja. Rumah 

Tongkonan bagi masyarakat Tana Toraja adalah seorang ibu dan Alang Sura’ 

(Lumbung Padi) adalah bapaknya, karena itulah mengapa masyarakat Tana Toraja 

sangat rukun meskipun berbeda agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala 

Kelurahan Tarongko Daniel Linggi Allo, yakni: 

“Bagi kami masyarakat Kelurahan Tarongko sangat menghargai dan 

menghormati akan toleransi beragama, terutama bagi saya toleransi sangat 

perlu dalam kehidupan kita mengapa demikian karena sebagian keluarga saya 

berbeda dalam hal keyakinan tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kami 

dalam hidup dalam satu rumah keluarga yang masyarakat Toraja sebut 

sebagai rumah Tongkona. Inilah salah satu mengapa masyarakat Tana Toraja 

sangat menjunjung tinggi akan toleransi beragama terutama masyarakat yang 

ada di Kelurahan Tarongko ini 99% masyarakat Tarongko memiliki keluaraga 

yang berbeda keyakinan dan tetap rukun dan menghormati saudara-saudara 

mereka yang berbeda keyakinan bahkan dalam satu rumah tongkonan semua 

peralatan masak keluarga yang beragama Islam harus di pisahkan tidak boleh 

dicampur dengan alat masak yang beragam Nasrani walaupun dalam keadaan 

yang sangat mendesak.”
12

 

Hal ini selaras yang dituturkan olah salah satu masyarakat yakni Wahyu 

Pratama bahwa: 

                                                             
12

 Daniel Linggi Allo (59 Tahun), Kepala Kelurahan Tarongko, Wawancara, Tarongko, 4 Mei 

2021 



60 
 

 
 

“Hidup ditengah-tengah keluarga yang berbeda keyakinan itu sungguh sangat 

indah dan enak karena kita bisa bersilahturrahmi ke keluarga maupun 

masyarakat sekitar pada hari raya besar tanpa membedakan agama maupun 

etnis, disisi lain ketika berkunjung kerumah mereka, mereka sangatlah senang 

menerima dan menjamu dengan baik ”
13

 

Kesimpulan meskipun ada perbedaan keyakinan masyarakat terutama dalam 

keluarga itu bukan menjadi penghalang dalam berdampingan dan hidup saling 

menghargai, menghormati bahkan tolong menolong tanpa harus menimbulkan sebuah 

konflik tertutama dalam berbeda keyakinan. Oleh karena itu dengan kondisi sosial 

keberagaman pada masyarakat agar tetap menjaga hubungan dengan baik terutama 

dalam toleransi beragama.  

b. Adat-istiadat Sebagai Faktor yang Sangat Mendukung Toleransi Beragama 

di Kelurahan Tarongko  

Adat-istiadat disuatu daerah merupakan warisan secara turun temurun, 

sehingga adat merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan 

kepentingan bersama. Melalui adat masyarakat dari generasi ke generasi melihat 

keberadaannya untuk menjaga dan memelihara keberadaanya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Abigael Lebang, yakni: 

“Kami masyarakat Kelurahan Tarongko sangat memengang teguh akan adat 

istidat, karena apabila adat istiadat itu hilang maka akan pudar juga toleransi 

beragam di Kelurahan Tarongko mengapa demikian karena setiap kegiatan adat 

misalnya dalam acara ma’tomate (acara penguburan) semua masyarakat non 

muslim dan muslim di suatu lingkungan harus turun ikut membantu dalam 

mensukseskan acara tersebut sebaliknya apabila ada masyarakat muslim yang 

                                                             
13 Wahyu Pratama  (23 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Tarongko, 18 Mei 2021 
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meninggal dunia maka masyarakat non muslim pun ikut serta dalam acara 

pemakaman, sebab kami di Kelurahan Tarongko ini sangat memengang teguh 

akan toleransi beragama terutama dalam kegiatan adat istiadat disini jugalah 

mengapa masyarakat Kelurahan Tarongko sangat lancar dalam melakukan 

interaksi sosial walaupun beda keyakinan terutama dalan agama”.
14

 

Kesimpulan walupun kita berbeda dalam keyakinan terutama dalam agama itu 

bukan menjadi penghalang bagi kita dalam membantu saudara kita dalam 

menjalankan suatu acara tertutama dalam adat-istiadat, seperti di Kelurahan Tarongko 

adat-istiadat sangan mendukung akan adanya toleransi beragama sebab dalam suatu 

adat yang dilakukan terutama dalam upacara rambu solo (acara pemakaman) yang di 

adakan oleh umat nasrani menjadi sarana masyarakat yang beda agama berinteraksi. 

Interaksi yang dilakukan oleh umat beragama Islam maupun Kristen dan Katolik 

tidak hanya interaksi yang bersifat sementara saja namun masyarakat Kelurahan 

Tarongko juga menunjukkan bahwa keakraban diantara masyarakat tidak hanya 

dalam bentuk adat-istiadat saja, akan tetapi bila salah satu dari masyarakat ada yang 

mengalami kesulitan, maka dari masing-masing masyarakat memiliki rasa solidaritas 

yang tinggi untuk turut ikut membantu meringankan beban yang ditanggung. Inilah 

salah satu alasan mengapa di Kelurahan Tarongko sangat erat akan toleransi 

beragama.  

Dari dua faktor pendukung di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

memantapkan toleransi beragama, hal serius yang harus diperhatikan adalah adat-

sitiadat. Dalam hal ini adat-istiadat adalah figur yang dapat membangun sifat saling 

menghargai dan menghormati sesama umat beragama.  

Hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda agar sikap toleransi 

beragama semakin kuat di antara umat beragama sesuai dengan ajaran agama masing-

                                                             
14 Abigael Lebang (42 Tahun), Pendeta, Wawancara, Tarongko, 6 Mei 2021 
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masing. Dengan cara seperti itu dapat meningkatkan keimanan kita, jika iman kita 

sudah kuat maka kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan, 

selain itu juga dapat meningkatkan ketaqwaan kita dengan cara menjalankan agama 

secara benar sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan orang 

lain.  

2. Faktor-faktor Penghambat Toleransi Beragama di Kelurahan Tarongko 

Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja    

a.   Mengandalkan Ego  

Ego menjadi kata yang akan membawa manusia pada jurang kehancuran dan 

ego juga dapat membawa manusia dalam kemaslahatan. Terkadang ego menjadi 

sangat penting dalam hal-hal tertentu misalnya ketika kita dihadapkan pada persoalan 

yang berkaitan erat dengan keyakinan agama, maka tentunya ego untuk 

membenarkan keyakinan agama tersebut tidaklah keliru selama ia tidak salah dalam 

memahami ajaran agama tesebut. Akan tetapi akan menjadi persoalan apabila ego 

semacam itu dibawa ke ranah publik terlebih dalam kehidupan sosial. Akibat yang 

akan ditimbulkan dan tidak dapat dihindari adalah terjadinya konflik dan pertikaian 

yang akan sulit ditemukan jalan tengahnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Albertin Lambe, yakni: 

“Walaupun kami di Kelurahan Tarongko ini sangat menjunjung tinggi akan 

adanya toleransi beragama, namun masih ada saja masyarakat yang sangat 

mementingkan egonya sendiri. Mengapa demikian ada saja masyarakat yang 

apabila ada suatu acara baik itu acara syukuran ataupun acara pemakaman, 

membiarkan wajan yang khusus untuk orang Islam memasak masih saja 

digunakan untuk memasak makan yang orang Islam tidak makan, walaupun 
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sudah ditegur tetap saja tidak menghiraukan. Inilah kadang kami umat Nasrani 

sangat malu akan saudara seiman kami yang sangat mementingkan egonya 

sendiri meski di agama kami juga mengajarkan akan toleransi beragama”. 
15

 

Kesimpulannya janganlah kita mementingkan ego kita sendiri karena hal yang 

kita lakukan dapat menimbulkan konflik terutama dalam beda keyakinan dan bahkan 

dapat menimbulkan hal yang tidak baik bagi agama kita sendiri.  

b.  Masih Ada Masyarakat Yang Kurang Menghargai .  

Faktor yang satu ini merupakan dampak dari kurangnya pemahaman 

masyarakat akan ajaran yang sesungguhnya dalam agama. Pemahaman keagamaan 

yang kurang pada diri masyarakat akan menimbulkan juga sikap yang brutal dan 

susah terkontrol. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyu Pratama, yakni: 

“Yate Kami inde Kelurahan Tarongko mui kitoi manda’ to di sanga toleransi 

beragam, nang denna iya tu masarakat tut ae nampaui sipa susi to ke marassan 

ki ma ibadah ke hari minggu tu kaminna to sarani, na allo juma to kamunna to 

sallang den bang iya tu masarakat lendu yo lu lalan paserrek-serrek motorona 

na yato kandalappo petalillingan. Na yanna di kua to lenddu lalan na den tarru 

iya lendu yo lu lalan ke allo-allo pa yakumua di tandai to tau pa yakumua 

pempiran mo nakuan masarakat pa yatu tek bang na ma’perangi susi bang mo 

to tek nammpui pesiparan saba yanna mangka dikuan to yanna tinggia allo 

minggu batu allo jumat lendu mo to paserrek-serrek motorona”
16

 

 

Terjemahnya: 

 

“ Meskipun masyarakat Kelurahan Tarongko sangat memengang erat akan 

toleransi beragama, dibalik itu masih ada saja masyarakat yang tidak memliki 

sikap saling menghargai dalam melakukan sesuatu hal seperti pada saat 

melakukan ibadah baik pada hari minggu untuk umat nasrani maupun di hari 

jumat untuk umat islam masih ada saja warga yang ketika lewat dijalan raya 

masih saja ugal-ugalan membawa motor dengan suara yang sangat bising. 

Seandainya cuman orang lewat saja ini malah hanya hari tertentru saja dia 

lewat di jalan raya , tetapi masyarakat yang membuat onar itu sudah di ketahui 

                                                             
15

 Albertin Lambe (47 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Tarongko, 17 Mei 2021 
16

 Wahyu Pratama  (23 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Tarongko, 18 Mei 2021 
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namun sudah berapa kali di tegur oleh masyarakat bahkan pak Lurah masih 

saja tidak mendengar entah apa masih memiliki akhlah yang bagus atau tidak 

mengapa di katakana demikaan karena sudah tidak mendengar lagi sebab 

apabila sudah di tegur maka dia akan mengulanginya lagi baik itu hari minggu 

atau hari jumat ” 

 

Sedangkan menurut Irwan Arif selaku imam masjid bahwa: 

 

“ Di Kelurahan ini saya melihat adanya Toleransi antar sesama umat 

beragama tapi hal ini tidak dipungkiri bahwa masih ada saja masyarakat yang 

kurang mengerti seperti ketika saya menjadi imam terkadang saya kurang 

fokus dalam bacaan Sholat di masjid. Karena ada suara music yang biasa 

dibunyikkan oleh sebagian anak muda di Kelurahan Tarongko yang sangat 

mengganggu ketika kami sholat berjamaah, mereka tidak mengerti bahwa 

kami sedang melaksanakan sholat isya”.
17

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa saling 

menghargai sesama agama sangat penting karena dengan adanya sifat saling mengerti 

dan memahami maka kehidupan antar sesama umat beragama akan terasa rukun. 

Maka dari itu peranan tokoh lintas agama yang meliputi Pendeta ,  Ustaz dan tokoh 

lintas agama lainnya dalam memaksilamlakan interaksi kepada masyarakat yang 

masih kurang akan toleransi beragama, melalui kegiatan keagamaan demi terjaganya 

kerjasama yang baik anatr umat beragama.  

 

 

 

 

 

                                                             
17 Irwan Arif (49 Tahun), Ustaz, Wawancara, Tarongko, 16 Mei 2021 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data, 

keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka ada beberapa hal yang dapat 

penulis simpulkan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk toleransi beragama yang ada di Kelurahan Tarongko meliputi dalam 

kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan keagamaan, diantaranya terlihat sikap 

toleransi dari umat non muslim dan umat Islam yang tidak saling menggangu 

antara penganut agama, membantu umat non muslim maupun sebaliknya 

sebagai sikap toleransi antar beragama dengan saling menghargai dan 

menghornati hari dimana umat Kristen maupun hari raya umat Islam 

melakukan ibadah ataupun acara hari raya lainnya. Serta bentuk toleransi 

beragama masyrakat Kelurahan Tarongko agar tetap menjaga bentuk interaksi 

sosial yang baik seperti bekerja sama yang meliputi kerja sama dalam bidang 

sosial dan bidang ekonomi diantaranya saling membantu pada saat gotong-

royong, pembangunan sarana dan prasarana, serta membatu dalam hal jual 

beli baik itu bahan pangan ataupun kebutuhan lainnya tanpa memandang 

perbedaan agama.  

2. Faktor-faktor pendukung terjadinya toleransi beragama antar masyarakat umat 

non muslim dan muslim di Kelurahan Tarongko adalah masyarakat yang 
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sangat menyadari behwa toleransi tidak akan terwujud tanpa kesadaran 

individu dari umat islam dan umat Kristen dalam segala hal terutama dalam 

kearifan lokal yaitu hidup dalam satu rumah (Tongkonan), kemudian untuk 

mencapai tujuan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai pastinya 

dilatarbelakangi oleh faktor kesamaan adat-istiadat dimana dari adat-istiadat 

ini dapat menimbulkan interaksi sosial antar umat yang berbeda keyakinan 

sehingga dapat menghargai dan menghormati antar umat beragama. Disisi lain 

terdapat pula faktor-faktor yang menjadi penghambat terciptanya toleransi 

beragama diantaranya sikap selalu mengandalkan ego, dan masih adanya 

masyarakat yang kurang menghargai.  

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis 

memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

untuk peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti berharap agar Interaksi atau kerjasama sosial antar umat beragama 

yang telah dilakukan masyarakat Kelurahan Tarongko selama ini agar tetap 

dipertahankan terus dan begitu pula dengan Toleransi agama di Kelurahan 

Tarongko agar tetap terjaga selamanya.  

2. Pihak pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dan memberikan contoh 

yang baik kepada masyarakat terutama dalam menanamkan penting sikap 

toleransi beragama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana kehidupan sosial (kerjasama) masyarakat di Kelurahan Tarongko 

ini? 

2. Bagaimana bentuk atau wujud interaksi yang terjalin antara warga masyarakat 

yang berbeda agama? 

3. Menurut anda apakah warga masyarakat Tarongko sudah bisa menghargai 

perbedaan khususnya dalam agama? 

4. Bagaimana kegiatan toleransi beragama (gotong royong) yang berada di 

Kelurahan Tarongko? 

5. Apa saja bentuk toleransi antar umat beragama yang biasa dilakukan di 

Kelurahan Tarongko? 

6. Menurut anda hal apa saja yang perlu dilakukan demi menjaga kerukunan 

antar ummat beragama di Kelurahan Tarongko? 

7. Bagaimana cara masyarakat dalam menjaga hubungan toleransi sehingga tetap 

terjaga? 

8. Apa anda mengahadiri pemakaman ketika ummat muslim ada yang 

meninggal? 

9. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat toleransi beragama di 

Kelurahan Tarongko? 

10. Bagaimana pendapat anda jika tidak adanya sikap toleransi Bergama di 

Kelurahan Tarongko? 

11. Bagaimana pandangan Islama tentang hidup bertoleransi? 

12. Bagaimana pandangan Kristen tentang hidup bertoleransi? 
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