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ABSTRAK 

NAMA : Ahmad Novail 

NIM  : 30100118100 

JUDUL :Multikulturalisme dan Peningkatan Kerukunan 

Bermasyarakat (Studi Kasus Desa Barana Kec. Bangkala 

Barat Kab. Jeneponto) 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana multikulturalisme 

dan perbedaan aktivitas Keagamaan di Desa Barana? Pokok masalah selanjutnya 

dijabarkan dalam sub masalah, yaitu 1) Bagaimana Multikulturalisme Desa 

Barana?, 2) Bagaimana perbedaan dan aktivitas keagamaan masyarakat Desa 

Barana?, 3) Bagaimana upaya umat muslim mengatur perbedaan sehingga tidak 

menimbulkan konflik? 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan Sosiologi dan 

Fenomenologi serta analisis deduktif. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

pemerintah Desa Barana, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat 

sertaTokoh Pemuda Desa Barana. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan merupakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran 

referensi. Kemudian, teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan yaitu: 

metode deduktif, metode induktif, dan metode komparatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Desa Barana 

merupakan sebuah Desa yang Multikultur yang dimana terdapat berbagai macam 

kebudayaan seperti kebudayaan Karaeng, Daeng, Ata, dan Sayye‟. Kedua, Desa 

Barana terdiri atas berbagai macam Aktivitas keagamaan seperti Jama‟ah Tabligh, 

Majelis Rasulullah, dan Masyarakat Pendakwah. Adanya suatu perbedaan tidak 

menghalangi dan tidak mengurangi rasa toleransi serta sikap saling menghargai 

antara sesama manusia. Ketiga, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Masyarakat di 

Desa Barana agar terhindar dari konflik adalah mengaplikasikan kearifan lokal 

seperti A’bulo sibatang a’cera’ sitongka-tongka, sipakatau, sipakainga’, serta 

sipakala’biri. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pertama konsistensi Masyarakat Desa 

Barana dalam menjaga dan merawat Kebudayaan yang ada sejak Nenek Moyang. 

Kedua, Masyarakat yang melakukan Aktivitas Keagamaan di Desa Barana 

memperhatikan pandangan-pandangan Masyarakat lain dan tetap menjaga dan 

saling menghargai antar sesama manusia. ketiga, kepada Pemerintah setempat 

agar menjaga dan tetap mendukung masyarakat di Desa Barana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Multikulturalisme  merupakan suatu istilah yang menjelaskan pandangan-

pandangan terkait ragam kehidupan didunia, sebagai bukti nyata utama dalam 

kehidupan yang menyangkut nilai, sistem sosial, dan politik. Multikulturalisme 

menekankan pentingnya menghargai serta mengakui keanekaragaman budaya 

sehingga dapat mengubah wacana publik dan  menyatukan keanekaragaman demi 

menciptakan masyarakat yang selaras dan damai.Masyarakat multikultural sangat 

erat kaitannya dengan multikulturalisme
1
. 

Masyarakat multikultural merupakan kelompok warga yang bertempat 

tinggal serta menetap di sesuatu tempat tertentu, mempunyai kebudayaan serta 

karakteristik yang berbeda antara warga yang satu dengan warga yang lain dimana 

tiap warga hendak memiliki kebudayaan serta karakteristik khas.
2
 

Menurut Siswomiharjo, kemajemukan di Indonesia merupakan suatu yang 

patut dibanggakan, namun di sisi lain,beresiko akan menimbulkan suatu masalah. 

                                                           

1
Parekh, B.RethinkingMultikulturalism: (Cambridge; Mass. Harvard University, Pr.2001). 

h.19-20. 

2
Wibowo, Priyanto. Tionghoa Dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis 

Tentang Posisi dan Identitas. Jurnal ofProsiding The 4th International 

ConferenceonIndonesiaStudies: “Unity, Diversityand Future”. Jakarta: FIB Universitas 

Indonesia;2010 (450 
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Indonesia merupakan bangsa yang plural yang mengandung banyak budaya,suku 

dan etnik yang dapat  memicu terjadinya perpecahan bangsa.
3
 

Suratman mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang 

beragam,di mana bangsa yang memiliki multikultur. Sejauh ini, hal yang kita 

perlu lakukan adalah bagaimana mencari solusi atas pengelolaan kemultikulturan 

bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu dengan merubah cara pandang kita dalam 

mengelola kemultikulturan. Yang harus bertanggungjawab adalah warga negara 

Indonesia beserta pemerintah termasuk di dalamnya adalah masyarakat pedesaan. 

Ternyata hal ini sejalan dengan pandangan dari Wicaksono(2018) “desa adalah 

sebuah percontohan kemultikulturan Indonesia”. 

Jeneponto merupakan suatu daerah yang dikenal dengan kebenciannya 

terhadap orang Cina, sehingga masyarakat luar mengenal masyarakat Jeneponto 

keras-keras dan kasar. Selain itu, daerah ini juga dipandang sebagai daerah yang 

kental dengan tua‟(ballo). 

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang kualitatif, penelitian ini 

mengeksplorasi Multikulturalisme masyarakat, perbedaan pemahaman dan 

aktivitas ajaran agama Islam serta upaya umat muslim mengatur perbedaan 

sehingga tidak menimbulkan konflik di Desa Barana. Tema yang menjadi fokus 

utama adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan dan 

strategi-strategi yang digunakan dalam mengantisipasi timbulnya konflik antar 

umat muslim di Desa Barana 

                                                           
3
Suwito Eko Pramono. Hakikat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. (Semarang: Widya 

Karya;2013) h. 4. 
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Desa Barana terdiri dari 7 dusun, antara lain Dusun Kalongkong, Dusun 

Bonto Parang, Dusun Paranglabbua, Dusun Tanete, Dusun Tombolo, Dusun 

Bonto Kassi, dan Dusun Mattoanging. Dimana di setiap Dusun memiliki 

perbedaan pemahaman dan aktivitas keagamaan.
4
 

Perbedaan ini terlihat dari beragamnya aktivitas keagamaan. Diantaranya 

Jama‟ah Tabligh, dimana memiliki ciri khas yakni bermalam disetiap masjid yang 

ada di desa dan wilayah terntu. Ada pula masyarakat pendakwah dimana tidak 

jauh berbeda dengan aliran sebelumnya dan yang menjadi ciri khasnya adalah 

berdakwah dari rumah kerumah dan bahkan individu ke individu lainnya. 

Selanjutnya ada sebuah aliran Tarekat yang dimana memiliki ciri hampir sama 

dengan Jama‟ah Tabligh akan tetapi lebih fokus kepada pengembangan diri 

individu masing-masing. 

Meskipun terjadi perbedaan sebagaimana tergambar diatas, konflik yang 

merupakan konsekuensi dari perbedaan tidak terjadi antar muslim di Desa Barana. 

Akan tetapi yang terjadi adalah mereka hidup toleran dan harmoni ditengah 

perbedaan. Selain itu, Masyarakat Desa Barana mengutamakan memanusiakan 

manusia. Bagi peneliti, hidup harmoni dan toleran tidak terjadi secara alami 

namun diperlukan upaya yang sengaja untuk mewujudkannya.  

latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka selanjutnya 

peneliti tertarik melakukan penelitian praktek keagamaan yang dilakukan 

masyarakat muslim di Desa Barana. 

 

                                                           
4
Dg sikki (32), tokoh masyarakat, Desa Barana, Pada tanggal 12 februari 2021 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

Demi tercapainya riset yang lebih terarah dan tidak menimbulkan 

kekeliruan dalam menginterpretasikannya,maka penulis akan memberikan batasan 

judul dan penesgasan sebagai berikut; 

1. Fokus Penelitian. 

Fokus penelitian ini membahas terkait Multikulturalisme pada masyarakat 

Desa Barana, perbedaan pendapat dan aktivitas keagamaan serta upaya Umat 

muslim mengatur perbedaan sehingga tidak menimbulkan konflik di Desa Barana 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 

2. Deskripsi Fokus. 

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis 

terlebih dahulu mendefinisikan satu persatu variabel yang dianggap penting 

berdasarkan judul penelitian ini. Adapun variabel yang dimaksud adalah: 

a. Multikulturalisme, berasal dari dua bahasa antara lain Multi yang artinya plural 

dan kulturalisme yang artinya budaya. Multikulturalisme adalah pengakuan 

terhadap realitas keragaman budaya,etnik,ras,suku,dan agama
5
 

b. Kerukunan adalah hidup damai dan tentram antar masyarakat meskipun 

mereka menerima adanya perbedaan. 

c. Perspektif adalah suatu gambaran atau pandangan terhadap sesuatu
6
 

d. Masyarakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu“musyarak”yang 

artinya hubungan atau interaksi, suatu kelompok manusia yang hidup secara 

bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi 

                                                           
5
Khairiah, Multikultural dalam pendidikan Islam, (Zigie Utama; 2020).h.351 

6
Ebta Setiawan, KBBI.Web.id/perspektif (2012-2016). 
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terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya 

adalah antara individu-individu yang ada pada kelompok tersebut. 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus selanjutnya akan dijabarkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Multikulturalisme di Desa Barana 1. Tokoh agama 

2. Tokoh adat 

3. Tokoh Masyarakat 

2 Perbedaan pendapat dan Aktivitas 

keagamaan Masyarakat Desa 

Barana 

1. Aktivitas masyarakat 

2. Ragam perbedaan umat Muslim 

3 Upaya Umat Muslim mengatur 

perbedaan sehingga tidak 

menimbulkan konflik 

1. Metode Mempertahankan Kultur 

2. Upaya Meningkatkan Kerukunan 

 

 

C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa sub-

masalah sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ; 

1. Bagaimana Multikulturalisme di Desa Barana? 

2. Bagaimana perbedaan pendapat dan praktek keagamaan masyarakat desa 

Barana? 

3. Bagaimana Upaya Umat Muslim mengatur perbedaan sehingga tidak 

menimbulkan konflik di desa Barana ? 
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D. Kajian Pustaka 

Dalam perihal ini penulis sudah menyimak serta menekuni sebagian 

rujukan dan penelusuran terhadap hasil riset ilmiah yang dilakukan secara 

universal. Penulis belum melihat hasil riset ilmiah mahasiswa lain yang langsung 

memusatkan pada uraian multikultural warga, oleh sebab itu periset memilah 

sebagian buku dan Jurnal yang bisa dijadikan sumber patokan dengan judul 

skripsi ini ialah; 

Pertama, Jurnal yang berjudul “Analisis nilai-nilai multikultural 

masyarakat desa patomanblimbingsari,Banyuwangi” ditulis olehDemas Brian 

Wicaksono, Kadek Yudiana, Andika Wahyudiono ( 2019). Dalam riset ini penulis 

berfokus pada nilai- nilai multikultural warga desa patoman serta metode 

mengelola kemultikulturannya. Jurnal yang berjudul“ Multikulturalisme; belajar 

dari warga pedesaan” ditulis oleh Robert siburian (2017). Dalam riset ini 

mangulas implementasi multikulturalisme oleh warga yang tinggal di desa Kerta 

Buana.
7
 

Kedua, Skripsi yang berjudul “Multikulturalisme di yogyakarta studi pada 

mahasiswa papua di yogyakarta” ditulis oleh Maya Fitria, S.Psi. M.A NIP: 

197704102005012002 (2018). Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa mahasiswa 

papua yang menunjukkan rasa multikulturalismenya dengan cara menghargai 

perbedaan agama suku dan ras demi kenyamanan bersama. Sedangkan mahasiswa 

yang tidak menunjukkan rasa kemultikulturalismenya dengan mementingkan 

budaya masyarakat papua dari pada yang lainnya. 

                                                           
7
Siburian,Robert.“Multikulturalisme;belajar dari masyarakat pedesaan”Masyarakat 

Indonesia, vol. 43 No.2, Desember 2017 
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Ketiga, Skripsi yang berjudul “ Kerukunan Masyarakat Multikultur didesa 

Bonuroja,Gorontalo” ditulis oleh Hasanuddin (2018). Dalam skripsi ini 

menyimpulkan bahwa Desa Bonuraja merupakan wadah bertemunya berbagai 

ragam etnis, budaya dan agama. Disisi lain 3 faktor yang mendukung terciptanya 

sebuah kerukunan pada masyarakat yakni rasa persatuan dalam bentuk 

toleransi,para tokoh masyarakat dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian 

dalam kehidupan masyarakat dan pesantren salafiyah ikut andil dalam menjaga 

kerukunan warga. 

Keempat, Jurnal yang berjudul “Multikulturalisme masyarakat Desa 

Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu” ditulis oleh Lalu Rumasih 

{2019).dalam riset ini menyimpulkan bahwa multikultural masyarakat di Desa 

Kadindi terdapat keunikan dikarenakan rasa toleransi yang ditanam oleh 

masyarakat yang sebagian besar berpendidikan, selalu menjaga nilai nilai budaya 

dan menjunjung tinggi kesopanan yang menjadi sebuah keharusan untuk rukun 

dalam bermasyarakat. terlaksananya salah satu fungsi interaksi sosial individu 

yang selalu saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. 

Terakhir, Jurnal yang berjudul “Politik Multikulturalisme: sebuah gerakan 

keadilan dan kesetaraan” ditulis oleh Muhaemin Latif (2021). Dalam riset ini 

menyimpulkan bahwa penerapan multikulturalisme mulai  merambah agar 

tercapainya sebuah keadilan perjuangan dan kesetaraan. Multikulturalisme dibagi 

menjadi tiga lapisan yang menjadi fondasi penerapan politik multikulturalisme itu 

sendiri. prioritas utamapolitik multikulturalisme merupakan perjuangan mengikis 

ideologi rasisme dalam konteks kebangsaan. Culture studies tidak berhenti hanya 
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pada kajian budaya melainkan berisi perjuangan budaya pinggir menuju budaya 

sentral yang diakui para otoriter politik dan budaya. 

Dalam uraian penelitian sebelumnya diatas, tidak ada satupun yang secara 

spesifik menyerupai penelitian ini, yakni dalam penelitian ini, peneliti menitik 

beratkan pembahasan mengenai praktek multikultural masyarakat serta kaitannya 

dengan peningkatan kerukunan bermasyarakat Desa Barana Kecamatan Bangkala 

Barat Kabupaten Jeneponto. Serta dari berbagai referensi yang telah menjadi 

acuan penelitian ini belum didapatkan hasil penelitian yang membahas secara 

khusus mengenai “multikulturalisme dan peningkatan kerukunan bermasyarakat 

(Studi Kasus Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto)”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui Multikulturalisme di Desa Barana  

b. Untuk mengetahui perbedaan pendapat dan aktivitas keagamaan masyarakat 

Desa Barana  

c. Untuk mengetahui upaya umat Muslim mengatur perbedaan sehingga tidak 

menimbulkan konflik  

 

 

 

 



 

9 
 

2. Kegunaan  

Adapun kegunaan penelitian ini dalam penelisan skripsi ini secara umum 

dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut: 

a. Secara teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu rujukan atau 

tambahan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat yang akan melakukan 

penelitian mengenai pemahaman multikulturalisme disalah satu Desa yang ada di 

Kabupaten Jeneponto. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan. 

b. Secara Praktis. 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

pandangan dan pemahaman multikulturalisme Masyarakat serta dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan bacaan untuk 

masyarakat luas dalam menambah wawasan mengenai salah satu 

multikulturalisme masyarakat di Kabupaten Jeneponto tersebut guna 

meningkatkan pemahaman akan hal tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Dasar Multikulturalisme 

Multikulturalisme biasanya sering disebut sebagai ideologi yang lebih 

mengutamakan kesetaraan dalam perbedaan  kebudayaan.
8
 Multikulturalisme 

menunjukkan rasa saling menghormati satu sama lain dalam komunitas 

kebudayaan masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar tercipta 

kebebasan dalam mengekspresikan  kebudayaan, baik dalam kelompok minoritas 

serta yang mayoritas tanpa adanya prasangka yang saling bersinggungan. Menurut 

Charil Mahdud multikulturalisme adalah keberagaman budaya serta pengakuan 

martabat kehidupan manusia yang hidup dengan komunitasnya berdasarkan 

kebudayaan unik masing-masing.
9
 

Kajian tentang Multikulturalisme di tengah masyarakat yang plural 

memang perlu menjadi perhatian khusus untuk menghindari perpecahan. Apalagi 

berbicara tentang bangsa indonesia sebagai salah satu contoh dengan jumlah 

penduduk terbanyak yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Oleh karena 

itu, multikulturalisme diharapkan bukan hanya sekedar sebagai teori dasar yang 

hanya menjadi bacaan dan berhenti dikepala. Akan tetapi, menjadi praktik nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Disisi lain kehadiran multikulturalisme dibutuhkan sebagai solusi terhadap 

pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang relevan dengan perspektif 

                                                           
8
Khairah, Multikultural dalam Pendidikan Islam, (Bengkulu; Percetakan, 2020), h. 26 

9
Choirul Mahdud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2009), h. 75. 
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kebudayaan dan keyakinan keagamaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat 

dapat saling memahami serta saling bertoleransi dalam keragaman kebudayaan. 

Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang digunakan sebagai alat atau 

wahana dalam rangka meningkatkan kesetaraan derajat manusia dan 

kemanusiaannya.
10

 

1. Pengertian Multikulturalisme 

Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu, multi berarti plural dan 

kulturalisme berarti budaya. Jadi, multikulturalisme merupakan pengakuan atas 

realitas keragaman kultural yang artinya meliputi baik keberagaman tradisional 

maupun bentuk-bentuk sosial kehidupan seperti suku, ras, keyakinan agama, dan  

adat istiadat yang terus timbul dalam sejarah kehidupan manusia. Sedangkan 

secara mendalam multikulturalisme mengandung makna pengakuan terhadap 

kesejahteraan manusia yang hidup dalam suatu lingkungan dengan kebudayaan 

yang berbeda-beda dan unik.
11

 

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi tentang keragaman budaya yang 

memunnculkan pemahaman-pemahaman tentang toleransi, keadilan, kesetaraan, 

kebersamaan dan sejenisnya. multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang 

akan mampu menjawab tentang tantangan perubahan zaman dan menjadi sebuah 

ideologi yang mengagungkan perbedaan yang mendorong terwujudnya pluralisme 

budaya sebagai sesuatu ciri kehidupan. Multikulturalisme merupakan sebuah 

                                                           
10

Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya 

dengan tujuan Pendidikan Islam, (Surakarta: Universitas Nahdatul Ulama, 2013), h. 132. 
11

Choirul Mahdud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2009), h. 75. 
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gerakan sosio-intelektual yang mengiklankan nilai dan prinsip perbedaan serta 

pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang memiliki budaya berbeda.
12

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan adanya Multikulturalisme yang 

mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya maka hal ini membawa 

dampak dalam bersikap bahwa realitas sosial yang majemuk tidaklah menjadi 

sebuah kendala untuk membangun hubungan sosial manusia yang penuh toleransi 

dan bahkan dapat hidup berdampingan secara damai, serta sikap menerima realitas 

dalam keberagaman. 

2. Bentuk-bentuk Multikulturalisme 

Multikulturalisme merupakan paham politik yang terbukti melahirkan 

beberapa bentuk. Adanya berbagai macam bentuk-bentuk multikulturalisme dapat 

dipahami bahwa multikulturalisme itu dilihat dari berbagai sudut pandang.  

sebagaimana sutu objek pemotretan yang dipotret dari berbagai macam perspektif 

yang senantiasa melahirkan berbagai macam bentuk yang sebenarnya objeknya 

satu. Namun, hasil daripada objek tersebut mampu menunjukkan gambar kaki 

yang berbeda beda.
13

 

Gambar asli suatu sistem kontrak kerja disuatu bangsa diibaratkan tempat 

yang benar untuk mendiskusikan multikulturalisme. Perbedaan selalu dilahirkan 

oleh Multikulturalisme akan tetapi perbedaan tidak selalu melahirkan 

multikulturalisme. Maka, multikulturalisme lebih kompleks dibandingkan dengan 

perbedaan. Multikulturlisme merupakan fenomena yang terus menguat dan 

                                                           
12

Zubaedi, pendidikan berbasis masyrakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h. 6. 
13

Derich Shannon, Interdiscip Approaches to Pedagogy And Place-Based, (Switzerland: 

Palgrave Macmillan, 2017), h. 16. 
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berkembang dalam masyarakat modern karena globalisasi manusia telah 

menembus lintas benua.
14

 

Dalam buku yang ditulis oleh Mujamil Qomar yang mengutip dari 

Putranto, sifat kebijakan yang digunakan di kanada yakni multikulturalisme 

pluralistik serta  Multikulturalisme Partikularis. dimana hal tersebut merupakan  

bentuk-bentuk multikulturalisme yang berada pada satu tahapan hierarkis dengan 

memunculkan ciri masing-masing yang berbeda. 

Kemudian, Parekh membedakan lima macam bentuk multikulturalisme 

yakni multikulturalisme akomodatif, isolasionis, otonomis, interaktif serta 

multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme akomodatif merupakan suatu 

masyarakat yang plural yang dimana memiliki budaya yang dominan yang 

membuat penyesuaian bagi kebutuhan budaya minoritas. Multikulturalisme 

isolasionis merupakan masyarakat yang memiliki budaya berkelompok dan 

menjalankan hidup secara otonom. Multikulturalisme otonomis merupakan 

masyarakat plural yang menginginkan kehidupan otonom dan kesetaraan budaya 

dominan dalam struktur politik yang kolektif. Kemudian multikulturalisme 

interaktif  adalah masyarakat plural yang menginginkan penciptaan kultur yang 

kolektif serta terakhir merupakan masyarakat yang berusaha mengembangkan 

budaya masing masing.  

 

 

 

                                                           
14

Mujamil Qomar, Aktualisasi Pemikiran Islam Multikultural, (Tulungagung: Akademia 

Pustaka, 2020), h. 39. 
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3. Teori dasar dan Pemikiran Multikulturalisme 

Teori dasar multikulturalisme berawal dari kekuasaan suatu negara  yang 

tersembunyi dalam budaya yang berbeda-beda, yang dimana setiap budaya 

memiliki kekuatan. Prinsip ini yang menjadi acuan bagi pendiri bangsa indonesia 

dalam menggambarkan pendekatan kebudayaan nasional sebagai suatu cara dalam 

merajut kesatuan dan persatuan bangsa.
15

 

Multikultulralisme digunakan sebagai sebuah alat analisis untuk 

memahami dinamika beragamnya latar belakang budaya, suku, ras, etnis, bangsa,  

golongan, dan keyakinan agama.
16

 Prinsip multikulturalisme mengakui segala 

potensi dan kebenaran keragaman dan perbedan sosio-kultural yang ada. 

Pandangan multikulturalisme dalam konteks ini memberi pengetahuan tentang 

saling menghargai dan mengapresiasi terhadap budaya dan agama lain. Maka dari 

itu multikulturalisme dalam penerapannya mengharuskan untuk menyadari dari 

setiap budaya lokal untuk mengetahui keanekaragaman identitas budaya serta 

semangat kerukunan dalam masyarakat. 

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan konsep pluralisme dengan 

masyarakat multikulturalisme. Multikulturalisme menekankan hubungan antar 

kebudayaan, seperti keberadaan suatu budaya harus mempertimbangkan 

keberadaan budaya lainnya. Sedangkan pluralisme penekanannya lebih kepada 

keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya sehingga setiap budaya dipandang 

sebagai etnisitas yang deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, terciptalah sebuah 

gagasan kesetaraan, dan toleransi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. 

                                                           
15

Khairah, Multikultural dalam Pendidikan Islam, (Bengkulu; Percetakan, 2020), h 35. 
16

Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 64. 
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4. Multikulturalisme dalam Hadis Nabi Muhammad Saw  

Hadis Nabi Muhamad Saw. yang diriwayatkan oleh Abi Huraira RA, yang 

artinya “takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya prasangka 

buruk adalah seburuk-buruknya penderitaan dan janganlah kalian mencari aib 

orang lain, mendengki, membenci dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba 

Allah yang saling bersaudara”. 

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang artinya: “Wahai manusia sekalian 

ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalin satu, ketahuilah tidk ada 

keutaman dari orang Arab terhadap orng non-Arab dan tidak ada keutamaan dari 

orang Arab dari orang non-Arab”.
17

 selanjutnya, “Salah seorang dari sahabat 

bertanya kepada Rasulullah, Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? 

Maka beliau menjawab: yang lurus dan toleran”. 
18

 

Berdasarkan hadis yang telah dituangkan peneliti diatas, Nabi Muhammad 

Saw Mengajarkan untuk menciptakan perdamaian dan rasa aman bagi kehidupan 

seluruh umat manusia tanpa terkecuali tanpa melihat perbedaan suku, Agama, ras, 

dan antar golongan. Artinya bahwa selain daripada konsep Multikulturalisme 

menekankan untuk diterapkan demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan 

damai disisi lain Rasulullah pun menganjurkan dan mewajibkan.  

 

 

 

 

                                                           
17

Al-Ja‟fi, Shahih al-Bhukari, (Beirut-Libanon: Darul Kitab al-„Ilmiyah, Juz 1, 1992) 
18

Al-Imam Al-Bukhari, Shahih al-Bhukari,(Lebanon; Dar alkitab Al-Ilmiyah, 2008)  
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B. Nilai Nilai Multikulturalisme  

Pada umumnya konsep yang dikonsumsi oleh masyarakat tentang istilah 

nilai adalah konsep ekonomi. Hubungan antara sutau jasa dengan barang yang 

ingin dibayarkan seseorang untuk melahirkan sebuah nilai. Akan tetapi, makna 

nilai dalam ekonomi merupakan sesuatu yang diminta dan yang diinginkan dalam 

segala hal oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan maka barang itu disebut 

mengandung nilai. namun dalam pembahasann kali ini berbeda dengan konsep 

nilai dalam bidang ekonomi bank dikarenakan pembahasan ini berobjek pada 

manusia dan perilakunya. 

Menurut zakiyah darajat, dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar agama 

islam  mendefenisikan bahwa nilai adalah suatu perangkat keyakinan yang 

dipercayai sebagai identitas yang memberikan corak khusus kepada pola konsep 

dan perasaan, keterikatan maupun perilaku. Nilai adalah persetujuan yang lebih 

luas dan sifatnya lebih mendasar. Nilai lebih berakar atau mendalam oleh 

karenanya lebih stabil dibanding perilaku individu. Selain itu, nilai dipahami 

sebagai bagian daripada individu dengan arti bahwa nilai dapat mewarnai 

kepribadian kelompok. determinasi dari sikap yang tunggal seseorang disebabkan 

oleh banyak nilai.
19

  

Nilai-nilai multkultural yang ada memiliki beberapa indikator yakni : 

belajar hidup dalam suatu tempat yang dimana didalamnya terdapat berbagai 

macam perbedaan, membangun sikap percaya, menjunjung sikap saling 

                                                           
19

Zakiyah Darajat, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 260 
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menghargai, apresiasi, resolusi, konflik, saling percaya, serta rekonsiliasi 

kekerasan.
20

 

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai multikulturalisme ternyata sejalan 

dengan ajaran-ajaran Islam dan sejarah umat Islam. Nilai-nilai multikulturalisme 

yang dimaksud diantaranya demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Ajaran Islam 

yang sejalan ditemukan dalam firman Allah swt pada Q.S. Al-Syura‟/42;38: 

ََٱسۡتجََابىُاَ َوَٱلَّذِيهََ َوَأقَاَمُىا  لىَٰةََلزَِبِّهِمۡ همََُۡٱلصَّ َرَسَقۡنَٰ ا َوَمِمَّ َبيَۡنهَمُۡ َشُىرَيٰ وَأمَۡزُهمُۡ

٨٣َينُفِقىُنَََ

Terjemahnya: 

“(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka;”
21

 

 

Ayat diatas, memberikan landasan moral dan etik bahwa setiap manusia 

berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam persoalan ucapan, sikap 

serta perbuatan. Adil dalam artian bahwa dalam interaksi sosial antara umat 

muslim yang satu dengan umat muslim lainnya dan antara umat muslim dengan 

umat non-muslim. Adanya perlakuan adil, manusia akan mewujudkan sikap 

toleransi, saling menghargai, serta dapat hidup sejahtera dan damai. Selain itu, 

ayat diatas juga menegaskan bahwa beragamnya umat manusia didunia tidak 

menghalangi kita dalam beribadah dan saling menerima perbedaan. 

 

 

                                                           
20

Zakiyyudin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: 

Erlangga, 2005), h. 78-84 
21

Kementrian Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Jakarta: Sukses Publishing), h. 120. 
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C. Kerukunan Bermasyarakat 

Kerukunan berasal dari bahasa arab yaitu Ruknun yang artinya dasar atau 

asas-asas. Jamak ruknun adalah Arkan yang berarti sebuah bangunan yang terdiri 

dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan menguatkan. Sedangkan menurut 

istilah rukun adalah perdamaian atau damai. Kerukunan bermasyarakat 

merupakan hubungan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang 

berlandaskan toleransi, saling menghargai, menghormati, dalam bermasyarakat  

dan bernegara. Kerukunan bermasyarakat dapat diciptakan dengan: 

1. Saling pengertian dan menghormati  

2. Tidak memaksa seseorang tanpa musyawarah 

3. Masing-masing saling menaati peraturan yang telah dibuat secara 

musyawarah dan yang ditetapkan pemerintah. 

Berdasarkan hal diatas, jika semua itu terlaksana dengan baik maka akan 

terciptalah keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman dilingkungan 

bermasyarakat. Setiap warga Negara dan instansi pemerintahan seharusnya harus 

memelihara kerunukan bermasyrakat baik pada tingkat daerah maupun pusat, 

yang bertujuan guna terwujudnya masyrakat yang damai dan sejahtera.
22

 

Kerukunan dalam bahasa inggris yakni Harmonius atau concord yang 

berarti keadaan social yang mencakup adanya kecocokan, keselarasan, atau tidak 

adanya kesenjangan social bahkan konflik. Kerukunan merupakan sebuah kondisi 

dan proses terciptanya atau terwujudnya interaksi-interaksi yang beragam diantara 

unit yang otonom 

                                                           
22

Artis, Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama, Media Ilmiah Komunikasi Umat 
Beragama, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2011, h. 87. 
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Menurut Purwadarminta kerukunan merupakan sebuah sikap atau sifat 

menghargai serta membolehkan suatu pandangan yang satu dengan pandangan 

yang lainnya yang berbeda. Sedangkan menurut Dewan Ensiklopedi Indonesia 

kerukunan merupakan sebuh sikap membiarkan orang lain memiliki kepercayaan 

atau keyakinan yang berbeda dan menrima pernyataan ini sebagai bentuk 

mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia.
23

 Ensiklopedi Amerika 

mengemukakan bahwa kerukunan memiliki makna yang sangat terbatas dimana 

berkonotasi menahan diri dari pelanggaran, meskipun memperlihatkan sikap tidak 

setuju yang tersembunyi dan merujuk kepada sebuah kondisi dimana kebebasan 

yang dibolehkan bersifat terbatas dan bersyarat. 

  Beberapa defenisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kerukunan 

memiliki makna yang terbatas dalam artian suatu sikap dari manusia untuk 

memberikan kebebasan kepada manusia lain dan memberikan kebenaran atas 

perbedaan tersebut sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan Hak Asasi 

Manusia.   Kerukunan dapat diartikan sebagai adanya rasa persaudaraan dan 

kebersamaan antar semua manusia meskipun mereka secara suku, ras, budaya, dan 

agama yang berbeda.  

Kerukunan bermasyarakat merupakan sebuah kehidupan yang damai dan 

tentram disuatu wilayah terrtentu yang diwarnai dengan suasana yang harmonis. 

Hidup bermasyarakat yang jauh dari kata konflik dan penuh dengan sifat 

menghargai satu sama lain di dunia ini merupakan sebuah keanjuran bagi manusia 

agar terhindar dari perpecahan. 

                                                           
23

Said Husain Al munawar, Hubungan antar Agama, (Jakarta; Ciputat Press, 2003), h. 4. 
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Dalam kerukunan bermasyarakat semua manusia dapat hidup bersama 

tanpa didasari adanya kecurigaan yang dimana tumbuh sikap toleran dan 

kesediaan bekerjasama demi kepentingan bersama. Hidup rukun adalah sebuah 

sikap yang berasal dari dalam lubuk hati yang terpancar dari kemauan untuk 

berinteraksi satu sama lain sebagai manusia yang hidup tanpa tekanan dari pihak 

manapun.
24

 

Dalam kehidupan sehari hari kata kerukunan berarti kedamaian yang 

dimana kata kerukunan digunakan dalam kehidupan pergaulan. Jika kata 

kerukunan digunakan dalam konteks yang lebih luas maka kedamaian dimaknai 

menurut tujuan dan kebutuhan masing-masing sehingga disebut dengan 

kerukunan sementara, kerukunan politis, dan kerukunan hakiki.  

Kerukunan sementara merupakan kerukunan yang dituntut oleh situasi, 

misalnya dalam sebuah perang yang dimana didalamnya ada dua kelompok 

masyrakat bergabung demi satu musuh yang dihadapi secara bersama. Kemudian 

jika musuh telah selesai dihadapi dan selesai dihadapi maka keadaan kembali 

sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politisi sama halnya dengan kerukunan 

sebenarnya yang dikarenakan ada sebuah kondisi yang mendesak. sedangkan 

kerukunan yang hakiki didasari oleh hasrat bersama dan kepentingan bersama. 

Kerukunan bermasyarakat digunakan dalam kehidupan pergaulan di 

masyarakat bukan berarti masyarakat yang satu melebur menjadi masyrakat yang 

baru melainkan sebagai cara agar mempertemukan dan mengatur hubungan luar 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan. 

                                                           
24

Ismail, Faisal. Dinamika Kerukunan Antara Umat Beragama, (Bandung; PT Remaja 
Rosdakarya, 2014), h. 1. 
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awalnya, kata Rukun merupakan terminologi agama yang artinya Tiang 

Penyangga. Kata Rukun menjelaskan bentuk suatu kehidupan masyarakat yang 

dimana di dalamnya terdapat keseimbangan secara umum dan khususnya antara 

Hak dan Kewajiban. Kerukunan memiliki arti sebuah kondisi sosial yang dimana 

ditandai oleh terciptanya kecocokan, keselarasan, dan tidak adanya permasalahan 

konflik).  

Kerukunan bermasyarakat ialah suatu proses terwujudnya interaksi antara 

kelompok masyarakat yang berbeda. Kerukunan bermasyarakat mencerminkan 

adanya hubungan timbal-balik yang saling menerima, saling menghargai, 

kebersamaan dan toleransi. Kerukunan bermasyarakat juga didukung oleh adanya 

teori stratifikasi sosial yakni stratifikasi sosial tertutup, terbuka dan campuran. 

Stratifikasi sosial tetutup adalah seseorang akan masuk dalam anggota pada suatu 

lapisan masyarakat dengan ditentukan melalui kelahiran. Adapun stratifkasi sosial 

terbuka merupakan setiap orang dalam masyarakat memiliki peluang yang sama 

dalam meningkatkan status sosialnya. Status sosialnya bisa naik dan turun 

dipengaruhi oleh usahanya sendiri. Sedangkan stratifikasi sosial campuran 

merupakan gabungan masyarakat antara stratifikasi tertutup dan terbuka. 

Seseorang bisa saja terlahir dari lapisan masyarakat menengah akan tetapi karena 

usahanya maka strata sosialnya naik atau berubah menjadi lebih baik.  
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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis dan lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta metode penelitian 

deskriptif yang melibatkan analisis, data, dan pengunaan ide-ide yang ada sebagai 

bahan pendukung serta pengembangan teori-teori baru, ialah dengan turun 

langsung ke lapangan ataupun warga tempat riset untuk mengenali secara jelas 

tentang uraian multikulturalisme warga di Desa Barana dalam peningkatan 

kerukunan bermasyarakat.
25

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan 

data yang dapat dipercaya dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing objek penelitian dilapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti telah menetapkan daerah atau tempat penelitiannya yaitu di Desa 

Barana, Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. berhubung daerah ini 

lebih terjangkau maka peneliti akan lebih mudah memperoleh data-data yang 

akurat, selain itu juga kajian terkait multikulturalisme sangat penting untuk 

dimassifkan dalam rangka meningkatkan kualitas kerukunan dalam bermasyarakat 

terkhusus di desa Barana Kabupaten Jeneponto. 
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Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Cet. I; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan sosiologi  

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan  yang dilakukan dengan cara 

berinteraksi dengan informan untuk mendapatkan informasi. Pendekatan 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan masyarakat lengkap 

dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. 

2. Pendekatan Fenomenologi  

Pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

mengetahui apa maksud dari perkataan dengan cara melihat sikap dari informan. 

Pendekatan ini akan digunakan saat mewawancarai informan untuk mengetahui 

makna sebenarnya dari apa yang telah disampaikan informan. Selain itu, 

pendekatan fenomenologi ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan 

hal-hal yang terkait dengan pemahaman multikulturalisme masyarakat Desa 

Barana Kabupaten Jeneponto dalam peningkatan kerukunan bermasyarakat. 

C. Sumber Data. 

Sumber data disebut informan, oleh karena itu penelitian ini menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data.seseorang yang merespon 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun 

lisan disebut informan. 

Berikut ini ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu : 
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1. Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti di 

lapangan melalui wawancara dengan informan agar lebih memahami data yang 

diperoleh dari dokumen yang teduh. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh peneliti dari Libraryresearch atau penelitian 

kepustakaan, yakni kajian terhadap artikel atau buku-buku yang memiliki 

hubungan dengan pembahasan dan  judul penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Terkait dengan penelitian ini maka pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi merupakan cara untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau 

kelompok secara langsung 

2. Wawancara adalah pertemuan dua atau lebih orang untuk mendapatkan 

informasi dan ide melalui pertanyaan sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu26. 

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

penyelidikan terhadap catatan seperti tulisan, foto, atau karya seni yang 

hebat
27

 Tulisan (aturan dan pilihan), foto, atau karya gerak yang relevan 

semuanya dapat digunakan untuk memperoleh data dengan melihat kertas. 
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RunnyHanitidjoSoemitro,metotologi penelitian,  (Jakarta: Data Media, 1994)h, 44-45. 
27

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 
2018). H. 240. 
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4. Triangulasi (gabungan) adalah teknik untuk menggabungkan informasi dari 

banyak sumber, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan keduanya
28

 

E. Instrumen Penelitian  

Keberhasilan suatu  penelitian tidak dapat dipisahkan dari alat yang 

digunkan. Peneliti adalah alat penelitian, akibtnya peneliti harus “divalidasi” 

dalam hal seberapa jauh penelitian kualitatif siap dilakukan oleh peneliti yang 

kemudian terjun kelapangan. Instrument berikut digunakan dalam penelitian 

lapangan ini : 

1) Pedoman wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari informan pada saat wawancara. 

2) Alat tulis-menulis seperti buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi yang didapat pada saat observasi. 

3) Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan, yaitu pada 

tempat observasi. 

4) Taperecorder atau handphone berfungsi untuk merekam semua percakapan 

atau pembicaraan dengan informan. 

 

 

 

 

 

                                                           
28

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D , h.241 

 

 



 

26 
 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1) Pengolahan Data 

Secara sederhana pengolahan data merupakan proses mengartikan data-

data lapangan sesuai dengan rancangan, tujuan dan sifat penelitian. Adapun 

metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 

a) Editing data merupakan pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui relevansi, dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam 

menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang 

diperoleh dari hasil wawancara. 

b) Coding data merupakan penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 

penelitian, baik kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok 

pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada 

setiap data tersebut. 

c) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur  kemudian 

memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 

2) Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan data secara 

sistematis dari hasil wawancara agar terhindar dari  terjadinya kesalahan dan 

mempermudah pemahaman. Metode Analisis data yang digunakan oleh peneliti 

yaitu:  

a) Metode Deduktif, yaitu ketentuan yang bersifat umum untuk hal-hal yang 

bersifat khusus.  
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b) Metode Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

c) Metode komparatif, yaitu peneliti membandingkan data dari berbagai literatur 

dan penelitian lapangan yang memiliki hubungan dengan pembahasan, 

kemudian peneliti mencari perbedaannya ataupun persamaannya dan menarik 

kesimpulan
29

 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan sampai dapat 

memperoleh kesimpulan yang objektif. Oleh karena itu suatu penelitian dituntut 

agar memenuhi standar penelitian, bila telah memenuhi standar objektifitasmaka 

penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. 

Peneliti harus meningkatkan ketekunan mereka dalam penelitian untuk 

menguji validitas data yang dikumpulkan untuk mengukur validitas hasil 

penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi, pengamatan yang cermat dan 

terus menerus dilakukan. 

Dalam pengujian penelitian, triangulasi metodologi adalah cara untuk 

menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dengan  cara mengecek atau 

membandingkan dengan sumber, triangulasi dengan metode, dan triangulasi 

dengan teori. Namun, dalam penelitian ini triangulasi yng dimaksud adalah 

triangulasi sumber data penelitian. 
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 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Makassar: Alauddin 

Pers, 2013), h. 17. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Asal Usul Desa Barana 

Asal Usul Desa Barana sebelum ditetapkan menjadi desa, memang sudah 

dikenal sejak zaman kerajaan Gowa yang dipimpin oleh seorang yang bergelar 

Gallarrang. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pada waktu itu 

masyarakat bermaksud membuat pemekaran desa yang diprakarsai oleh para 

tokoh masyarakat dan tokoh agama yang pada waktu memandang perlu 

pemekaran, mengingat luas teritorial dan jumlah penduduk sudah memungkinkan 

untuk dimekarkan.  Dengan perjalanan yang cukup panjang dan kendala yang 

dihadapi cukup banyak akhirnya pada tahun 1985 Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto mengabulkan keinginan tersebut sehingga terbentuklah desa yang 

selanjutnya diberi nama “BARANA”. Barana secara eleksikal bermakna pohon 

beringin, dimana dalam bahasa daerah disebut dengan pohon Barana.
30

  

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa Barana 

Sumber data; papan struktur kepala desa. 2019. 
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Observasi: Desa Barana, 24 Februari 2022. 

 

No 

 

Nama Kepala Desa 

 

Periode 

 

Keterangan 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Makkaraeng Dg Jarung 

Abd Malik Nur Kr Nai 

H. Tompo Dg Situju 

Agussalim Dg Situru 

Kamaluddin Dg Simung 

H. abd majid 

Asrul Dg Bali 

1985-1995 

1995-2003 

2003-2008 

2008-2014 

2014-2015 

2015 

2016- 2021 

Kades  

Kades  

Kades  

Kades 

Pjs  

Pjs 

Kades 
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2.  Letak Geografis    lokasi penelitian 

 

Peta wilayah Desa Barana 

Letak geografis Desa Barana berada posisi yang sangat strategis karena 

dilingkari oleh 2 (dua) buah aliran sungai yang menjadi tumpuan harapan masa 

depan bagi masyarakat Desa Barana. Dilihat dari bentang alamnya secara makro, 

Desa Barana terdiri dari daerah perbukitan pada wilayah bagian utara dan dataran 

pada bagian selatan. Luas wilayah mencapai 3.337,65 Ha 3,79% dari luas wilayah 

kabupaten Jeneponto. 
31

 Adapun batas batas wilayah Desa Barana yaitu: 

- Sebelah Utara : Desa Beroanging   Kabupaten Jeneponto 

- Sebelah Timur : Kelurahan Bulujaya  Kabupaten Jeneponto 

- Sebelah Selatan : Desa Baba   Kabupaten Takalar 

- Sebelah Barat    : Desa Bulukunyi  Kabupaten Takalar 
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Observasi: Desa Barana. 24 Februari 2022. 
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a. Keadan iklim 

Desa Barana memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, 

musim hujan terjadi antara bulan November sampai bulan april, sedangkan musim 

kemarau terjadi pada bulan mei sampai bulan oktober. namun dalam tahun ini 

kondisi musim sulit diperkirakan, hujan turun sudah tidak sesuai lagi dengan 

tahun-tahun sebelumnya. 

b. Keadaan Topologi 

Kondisi topologi tanah wilayah Desa Barana terbagi atas dua bagian yakni 

pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan berbukit sedangkan pada bagian 

selatan terdiri dari dataran sedang. wilayah dataran tinggi dan berbukit pada 

bagian utara merupakan potensi untuk pengembangan perkebunan jangka 

menengah /pendek, sedangkan wilayah dataran sedang pada bagian selatan 

merupakan potensi untuk pengembangan tanaman holtikultura.
32

  

c. Sumber Daya Alam  

- Kerikil 

- Sertu 

- Pertanian 

- Perkebunan 

- Pasir 

- Kayu 

- Batu Gunung 

- Lahan/Tanah 
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d. Karakteristik Desa 

Desa Barana merupakan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata 

pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor 

pertanian tanaman pangan dengan hasil utama padi, dan jagung. 

3. Kondisi Demografis  

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Tingkat Pendidikan Desa Barana hingga tahun 2014 mengalami perbaikan, 

antara lain diukur dengan meningkatnya pendidikan yang meliputi pendidikan 

usia dini, pendidikan dasar sembilang tahun, pendidikan menengah, pendidikan 

tinggi dan pendidikan non formal
33

. 

Data pendidikan masyarakat di desa barana sebagai berikut: 

1) Lulusan pendidikan umum 

NO Data Pendidikan Jumlah Orang 

1 Taman Kanak-Kanak 150 orang 

2 Sekolah Dasar 1005 orang 

3 SMP/ Sederajat 900 orang 

4 SMP/ Sederajat 700 orang 

5 Akademi 47 orang 

6 Sarjana S1 164 orang 

7 Sarjana S2 7 orang 

Sumber data; papan struktur kepala desa. 2019. 

 

                                                           
33

Observasi: Desa Barana, 24 Februari 2022. 



 

32 
 

2) Tidak lulus dan tidak sekolah 

 Tidak lulus  : 674  Orang 

 Tidak sekolah  : 253  Orang 

 Sumber data; papan struktur kepala desa.2019. 

b. Keadaan ekonomi 

Perekonomian Desa, Perekonomian yang ada di Desa Barana merupakan 

aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain 

mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Barana banyak tumbuh usaha-usaha 

kerajinan, warung, gilingan padi, toko, pedagang, peternakan, pertukangan, buruh 

tani, PNS dan TNI. Kemampuan Keuangan Desa Barana masih mengandalkan 

bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak 

ketiga masih sangat kurang.  

c. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa  

1) Sarana Jalan-jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum 

semuanya di aspal dan keadaannya banyak yang rusak.  Jalan Gang untuk 

tiap dusun belum semuanya di rabat beton.  

2) Sarana Irigasi yang ada di Desa Barana masih kurang. 
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Sumber data; Kantor Desa Barana Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto 23 Februari 2022 

No Jenis Kesejahteraan Masyarakat Jumlah KK Persentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

Kaya 

Sedang 

Kurang mampu 

30 

197 

1.028 

2,39 % 

15,70 % 

81,91 % 

Total 1.255 100 %
34
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3) Sarana Telekomunikasi dan informasi dengan banyaknya alat 

telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet 

membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian 

besar keluarga telah memiliki sarana TV dan Radio. 

d. Potensi Desa 

Desa Barana memiliki potensi yang cukup besar dalam menunjang program 

pemerintahan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. bila potensi tersebut dapat 

dimanfaatkan dengan baik, kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan 

Universitas, adanya kader posyandu di setiap dusun yang bisa menunjang tarap 

kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian disaat melahirkan, Unsur 

kelembagaan yang cukup mulai dari Perangkat Desa, BPD, PKK, Posyandu, 

Kelompok tani, dan Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun 

perempuan. maka harapan-harapan untuk menuju masyarakat sejahtera dan 

mandiri dapat direalisasi.
35

 

Secara universal potensi di Desa Barana dapat diklasifikasikan kedalam 3 

bagian besar, yaitu: 

1) Potensi Bidang Pengembangan Wilayah 

Dalam bidang pengembangan wilayah, Desa Barana memiliki potensi 

sarana dan prasarana infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan). Infrastruktur 

jalan, jembatan, DAM, bendungan dan irigasi. Selain itu potensi yang cukup besar 
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peranannya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur 

kantor Desa,kantor BPD, dan kantor PPL Pertanian. 

Khusus menyangkut sumber daya air yang menjadi andalan untuk 

menunjang infrastruktur irigasi maka air permukaan sungai yang ada di wilayah 

Barana menjadi sumber utama dalam perencanaan pembangunan DAM Bonecilla, 

Bendungan Karamadingin, Bendungan ta‟panjeng dan Bendungan pamukkulu. 

Namun hingga saat ini pembangunan infrastruktur tersebut belum optimal 

penggunaannya sehingga masih dibutuhkan perencanaan yang lebih tepat dan 

efektif sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam 

menunjang peningkatan hasil pertanian. 

2) Potensi Bidang Sosial Budaya 

Dalam bidang social budaya, Desa Barana memiliki potensi tenaga kerja 

yang cukup besar diseluruh pelosok dusun. Selain itu potensi desa dalam bidang 

ini adalah: Kelompok Tani, Kelompok SPP, Kelompok Agama, Kelompok 

Majelis Ta‟lim, Kelompok PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Lembaga 

Pengembangan Desa badan usaha milik desa (BUMDES), Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Pemuda dan Olahraga, serta Aparat 

Perangkat Desa merupakan urat nadi terlaksananya roda pemerintahan, 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
36

 

Selain itu, masyarakat Desa Barana memiliki modal sosial budaya yakni 

A’bulo sibatang. Masyarakat di Desa Barana menjunjung tinggi nilai-nilai 

persatuan dan kekeluargaan. Sipakatau yang dimana memiliki makna filosofis 
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saling memanusiakan sesama manusia. Sipakala’biri yang memiliki arti sikap 

saling menghargai antar yang muda dan yang tua. Serta sipakainga’  yang 

memiliki makna suatu sikap masyarakat yang dimana saling mengingatkan dalam 

hal-hal kebaikan dan saling menjaga dari keburukan.  

3) Potensi Bidang Ekonomi 

Dalam bidang ekonomi Desa Barana memiliki potensi untuk dapat 

berkembang pesat dan memiliki prosfek yang cerah dimasa-masa yang akan 

dating, tergantung kualitas sumber daya manusia yang mengelola potensi ekonomi 

di Desa. Potensi Ekonomi Desa Barana Meliputi: 

a. Potensi tambang golongan C seperti: Batu gunung, batu kali, pasir, sirtu, dan 

kerikil. Semua ini merupakan aset desa yang perlu dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat, salah satu 

program untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut adalah dengan 

mendirikan pabrik pengelola betu pecah, bila program ini dapat terealisasi 

maka akan mnyerap banyak tenaga kerja pengangguran (mengurangi 

pengangguran), menambah penghasilan masyarakat serta meningkatkan 

pendapatan asli Desa.
37

 

b. Potensi Koperasi Unit Desa (KUD) dan UMKM, Potensi ini cukup besar 

berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kalau dikelola 

dan dimanfaatkan dengan baik. Managemen pengelolaan koperasi dan UMKM. 

sangat menentukan arah dan masa depan anggota koperasi dan pelaku UMKM. 
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untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya menusia pengelola koperasi dan pelaku-pelaku UMKM. 

c. Potensi hasil pertanian dan peternakan, hasil pertanian dan peternakan 

merupakan potensi terbesar yang ada di desa Barana karena sebagian besar 

sumber penghasilan masyarakat adalah petani dan berternak. Potensi ini 

diharapkan dapat menjadi tenaga pendorong kemajuan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Barana dimasa yang akan dating. 

d. Potensi hasil hutan/kebun rakyat, hasil hutan/kebun rakyat ini merupakan 

potensi desa yang sangat menunjang perekonomian masyarakat. Pemanfaatan 

hutan/kebun milik rakyat sudah mulai dirintis sejak beberapa tahun silam dan 

hasilnya sudah dinikmati masyarakat, seperti: kayu jati, jambu mente, mangga, 

bambu, dan pohon-pohon lainnya. Biasa kayu jati dan pohon bambu dijual 

masyarakat dalam bentuk gelondongan atau dimanfaatkan sendiri oleh 

masyarakat untuk membangun rumah, sementara hasil jambu mente 

dikumpulkan oleh masyarakat kemudian dipasarkan kekawasan industri 

dengan harga rendah. Pohon mangga, dan pohon-pohon lainnya akhir-akhir ini 

banyak yang dijual oleh masyarakat hanya untuk bahan bakar batu-bata. 

Sebagian upaya pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya hutan 

tersebut terutama hasil jambu mente adalah pelatihan dan pendirian industri 

pengelola jambu mente, sementara untuk hasil kayu jati yang diprogramkan 

pelatihan dan pembinaan tenaga kerja pertukangan sehingga kayu jati tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan untuk membuat lemari, 

kursi, dan lain-lain. Dengan demikian pendapatan masyarakat dapat meningkat 
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dan dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan berdirinya industri pengelola 

jambu mente.
38

 

B. Multikulturalisme Desa Barana 

Multikulturalisme merupakan masyarakat yang kompleks yang dimana 

terdapat banyak konsekuensi baik berupa peluang maupun tantangan dalam 

pembangunan. Masyarakat yang multikultural merupakan masyarakat yang 

didalamnya terdapat banyak kebudayaan. Multikulturalisme merupakan 

kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan. 

Masyarakat Desa Barana terdiri dari berbagai golongan diantaranya ialah 

Karaeng, Daeng, dan Ata. Berdasarkan hal tersebut maka ada tiga macam budaya 

yang berbeda.  Selain itu, budaya yang kemudian masuk di Desa Barana adalah 

budaya sayyid dalam bahasa Indonesia  sayye‟ (bahasa daerah).  

“Budaya asli yang ada didesa Barana itu ada 3, Karaeng, Daeng, dan Ata. 

Tapi ada budaya luar yang masuk juga itu namnaya sayye‟.
39

  

Hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Barana peneliti 

mendapatkan informasi bahwa budaya asli yang ada di Desa Barana tersebut sejak 

nenek moyang hanya ada tiga dan ada budaya yang masuk yakni sayyid atau 

sayye‟. Meskipun budaya sayye‟ ini baru namun bisa bertahan sampai sekarang. 

Penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa Desa Barana merupakan sebuah 

desa yang Multikultur yang dimana terdapat berbagai kebudayaan. Masyarakat 

yang ada berasal dari berbagai macam budaya yang hidup dalam suatu wilayah 

yaitu di Desa Barana.  
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Sumber data; Kantor Desa Barana Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto 23 Februari 2022 
39
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Menurut Nursiah selaku salah satu tokoh Masyarakat di Desa Barana yang 

peneliti wawancarai mengatakan bahwa ada perbedaan di setiap budaya yang 

telah disebutkan sebelumnya. 

“Karaeng itu dia vip, kalo Daeng hampir sama Karaeng dan Ata 

dibawa‟nyaki Daengka, Ata itu dia yang disuruh suruh . bisa nuliat juga 

dari sudut acara pernikahan, timbalayara, dan tangganya sudah jelas mi 

ada perbedaannyaa” 
40

 

 

Penjelasan di atas maka dapat dideskripsikan bahwa budaya Karaeng, 

Daeng, Ata dan Sayye‟ terdapat perbedaan. Dan perbedaan tersebut dapat kita 

lihat dari segi ketika ada sebuah acara pernikahan, sebuah atap bagian depan dan 

tangga dari rumah masing –masing. 

Agar lebih jelasnya, ada beberapa bentuk kebudayaan yang ada di Desa 

Barana yaitu: 

1. Adat Istiadat Karaeng 

Karaeng merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada masyarakat 

Jeneponto oleh kerajaan Gowa sejak dahulu. Dengan kata lain bahwa masyarakat 

yang ada di Kabupaten Jeneponto diberi Gelar Karaeng sebagai bentuk seorang 

pahlawan atau pemerintah. Hal ini diluruskan oleh salah satu tokoh adat di Desa 

Barana yang bernama H. Makmur Daeng Sijaya yang berkata; 

“Kata Karaeng itu diberikan oleh Raja Gowa dulu kepada setiap 

Perwakilan Pemerintahan yang ada di Wilayah Kerajaan”
41

 

Perkataan di atas diucapkan oleh H. Makmur Daeng Sijaya pada saat 

peneliti mewawancarai di rumahnya pada tanggal 31 Januari 2022. Dapat 

                                                           
40

Nursiah (51), tokoh Masyarakat,  Desa Barana, wawancara pada tanggal 23 Februari 

2022. 
41

Makmur (56), tokoh Adat, Desa Barana, 23 Februari 2022.  



 

39 
 

dimaknai bahwa kata Karaeng merupakan sebuah gelar dan tanda yang diberikan 

oleh Raja Gowa sebagai bentuk struktural Kerajaan pada saat itu. Selain itu, Gelar 

Karaeng merupakan bentuk perwakilan dari setiap budaya diwilayah tertentu 

seperti di wilayah Bangkala, Binamu, dan sekitarnya. 

Adapun bentuk Budaya Karaeng yaitu dari segi bangunan rumah seperti 

tangga rumah, atap rumah, serta tiang rumah. tangga rumah Karaeng terdiri dari 

dua tangga yang bersampingan yang bermakna lain yang dilalui naik rumah dan 

lain pula yang dilewati jika ingin turun dari rumah. Atap rumah yang dimaksud 

ialah dalam bahasa daerah di sebut Timbalayara’ yang dimana ditandai 4 atau 

lebih susunan Timbalayara’. Serta tiang rumah Karaeng berbentuk bulat berbeda 

dengan tiang rumah Daeng dan Ata. 

“Punna kareang antu nak, kullei nicini battu ri timbalayara‟na, appaki antu 

assusung. Siagadang benteng ballana antu abbundalaki kamma tompa 

tuka‟na antu rua ia”  

 

Terjemahnyah dalam bahasa indonesia bahwa Budaya Karaeng dapat 

dilihat dari atap rumah yang terdiri dari 4 bersusun, tiang rumah berbentuk bulat 

serta tangga rumah Karaeng ada 2. Jika kita mengunjungi Kabupaten Jeneponto 

khususnya di Daerah Binamu dan sekitarnya maka budaya yang seperti dijelaskan 

sebelumnya terlihat jelas dan memberikan informasi bahwa salah satu masyarakat 

yang ada di wilayah tersebut adalah Karaeng atau keturunan Karaeng.
42

 

Selain yang telah tergambarkan di atas, adapun Kebudayaan Karaeng dari 

segi perkawinan. Dilihat dari segi perkawinan atau acara pernikahan biasanya 

budaya Karaeng juga terlihat jelas pada pintu gerbang. dalam bahasa makassar 
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disebut dengan Lasugi. Hal ini juga dijelaskan oleh H. Makmur Daeng Sijaya 

selaku salah satu tokoh Adat di Desa Barana. 

“Lasugi na Karaenga antu ia nianang kammai golo raga”
43

 

Artinya  

„‟Pintu gerbang atau Lasugi yang dipakai oleh Karaeng terbuat dari 

anyaman dari bambu yang berbentuk sama dengan anyaman bola takraw‟‟.  

 

Menurut peneliti, Lasugi, tiang rumah, atap rumah, serta tangga rumah 

merupakan suatu kebudayaan Karaeng yang berbeda dengan yang lainnya. 

sebagai bukti nyata bahwa Karaeng mempunyai adat atau kebudayaan yang 

berbeda dengan yang lain sehingga bisa menjadi simbol tersendiri yang melekat 

pada Budaya Karaeng tersebut.  

2. Adat Istiadat Daeng 

Dalam sejarah Desa Barana, penduduk asli di Desa Barana adalah mayoritas 

Daeng. kata Daeng merupakan sebutan orang Barana dan bertanda suku Bugis 

Makassar, kata Daeng merupakan sebuah gelar yang sama dengan Karaeng 

khususnya di Desa Barana. Dan tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda 

dengan yang lain.  

“Katte ri Barana antu nak Daengki, nasaba‟ tau toata riolo teai ni lantik 

a‟jari Karaeng. Mingkasetara jaki Karaenga nasaba sa‟ribattang ngasengji 

antu”
44
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Menurut H. Makmur Daeng Sijaya, pada saat pelantikan dan pemberian 

Gelar oleh Raja Gowa, nenek moyang yang berasal dari Desa Barana tidak ingin 

dilantik sebagai Karaeng. Namun juga tidak ingin dibawah kekuasaan Karaeng. 

Artinya adalah Daeng dan Karaeng merupakan sebuah simbol dari masing-masing 

Daerah yang diberikan oleh Raja Gowa pada saat itu sebagai penghormatan jasa 

pahlawan dan memiliki kedudukan yang sama. Maksudnya adalah tidak ada yang 

lebih tinggi dan lebih rendah kedudukannya antara Daeng dan karaeng, yang ada 

hanyalah persaudaraan.  

Daeng dan Karaeng merupakan suatu kebudayaan masyarakat di 

Kabupaten Jeneponto yang berbeda. Dapat simpulkan bahwa Daeng berlaku pada 

tatanan Desa Barana dan sekitarnya sedangkan Karaeng berlaku di daerah 

Binamu, Bangkala dan sekitarnya. 

Struktur bangunan rumah kebudayaan Daeng juga memiliki ciri yang 

berbeda dengan Karaeng, baik dari sisi atap rumah, tiang rumah, dan tangga 

rumah. Jika Karaeng memiliki Timbalayara atau atap bagin depan rumah yang 

tersusun 4, tiang rumah berbentuk bulat dan tangga rumahnya 2 yang 

bersampingan, maka berbeda dengan struktur bangunan rumah Daeng.  

 “Kita itu Daeng Timbalayara‟ta tallu, tangga satu dan tiang Rumah itu 

harus Berbentuk segiempat yang ujung sisi itu dihaluskan”
45

 

Artinya adalah struktur bangunan rumah Daeng memiliki 3 susun atap 

bagian depan, tangga 1 serta tiang rumah berbentuk segiempat dimana masing-

masing sisi dihaluskan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan 
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bahwa kebudayaan Daeng memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan 

kebudayaan lain khususnya Karaeng.   

Kebudayaan Daeng dari segi acara pernikahan dapat dilihat dari segi 

gerbang atau Lasugi yang terbuat dari anyaman bambu yang dimana anyaman 

tersebut tersusun tiga bambu yang bertingat-tingkat atau berimpitan.  

“Katte nak Daenga lasugitta tallui assusung miring, cini sai anjo 

pantarang” 

Berdasarkan hasil wawancara dari H. Makmur Daeng Sijaya sebagai salah 

satu Tokoh adat di Desa Barana menjelaskan bahwa dari segi gerbang pintu 

masuk pengantin kebudayaan Daeng terbuat dari anyaman bambu yang tersusun 

dari 3 batang bambu kecil yang berhimpitan dan agak miring.  

3. Adat Istiadat Ata 

Sejarah Barana yang dikemukakan oleh salah satu Tokoh pemuda yang 

ditemui oleh peneliti di Desa Barana yang bernama Masdar. Beliau menjelaskan 

Bahwa: 

“Sejarah Ata dimulai dari meletusnya Gunung Tambora yang berlokasi di 

Sumbawa yang menghancurkan 4 kerajaan. Masyarakat disana lari dan 

terdampar di  Teluk Laikang Takalar dahulu. Kemudian Orang Barana 

yang berbaik hati mengambilnya dan dijadikan pesuruh di Barana dan 

diberikan tempat tinggal”
46

 

 

 Hal di atas menjelaskan bahwa masyarakat yang dulunya hidup di 

Sumbawa yang lari mencari tempat tinggal dikarenakan Gunung Tambora yang 

meletus dan menenggalamkan 4 kerjaan tersebut lalu kemudian terdampar di teluk 

laikang dan diambilah oleh orang Barana, diberikan tempat tinggal dan inilah 
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yang menjadi Ata di Desa Barana Kabupaten Jeneponto. Kata Ata diberikan oleh 

masyarakat tersebut dan melekat  pada mereka hingga anak keturunan mereka 

sampai sekarang ini.
47

 

Jika kebudayaan Karaeng dan Daeng terlihat jelas dari struktur bangunan 

rumah dan acara Pernikahan, Berbeda halnya dengan kebudayaan yang dimiliki 

oleh Ata ini. Hal ini di kemukakan oleh H. Makmur Daeng Sijaya berikut: 

“Punna Ata timbalayarana rua, benteng na benteng biasa ji siagang tena na 

ammake lasugi dan semacamnya”   

Berdasarkan penjelasan di atas, kebudayaan yang dimiliki Ata dapat dilihat 

dari segi bangunan rumah yang memiliki atap bagian depan rumah tersusun 2, 

tiang rumah yang biasa atau polos tanpa bentuk dan jika dilihat dari acara 

pernikahan tidak memasang gerbang dan semacamnya.  

4. Adat Istiadat sayye‟ 

Kata sayye‟ atau dalam bahasa indonesia dikatakan sayyid, merupakan 

sebuah nama yang diberikan kepada seseorang yang terdampar diteluk laikang, 

tepatnya di keranjang tempat tangkapan ikan salah satu nelayan pada saat itu. 

Orang yang dimaksud adalah seseorang dari mekah yang terbang memakai 

sejadah. Menurut sejarah yang dikemukakan oleh H. Makmur Daeng Sijaya pada 

saat peneliti mewawancarainya. 

“Sejarah na sayye‟ ka antu riolo niak tau a‟dongko sajadah battu ri je‟neka 

na tassampara ri bilana tau laikanga,nampa nakana mange ri taua nakke 

sayye battu rimakka teako bunoia naku tanggong akheratnu mingka 

tanggongia linoku”  
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Arti kalimat diatas adalah sayye‟ merupakan orang yang berasal dari 

mekah yang menaiki sejadah sehingga terdampar di tempat penangkapan ikan 

salah satu masyarakat Laikang Kabupaten Takalar. sayye‟ ini kemudian berkata 

kepada nelayan tersebut “ jangan bunuh saya, saya akan menanggung kehidupan 

akhiratmu tapi kau yang menanggung kehidupan duniaku”.
48

  

Sayye merupakan orang luar yang kemudian terdampar di Laikang lalu 

kemudian datang ke Desa Barana berkembang biak dan melanjutkan kehidupan 

sampai sekarang. Selain itu, awal mula adanya kebudayaan sayye‟ berasal dari 

kalimat yang dilontarkan kepada nelayan tersebut. 

Sejak awal perkataan itu dilontarkan kepada masyarakat nelayan di 

Laikang oleh sayye‟ ini, lantas kemudian masyarakat yang ada di Desa Laikang 

Kabupaten Takalar menganut kepercayaan bahwa urusan akhirat mereka sudah di 

tanggung oleh sang Sayye‟. Masyarakat Laikang beranggapan bahwa kita tidak 

perlu lagi mengurusi kehidupan akhirat, oleh karena itu mereka tidak 

melaksanakan syariat islam seperti shalat, puasa, dan semacamnya. 

 Sayye‟ dan keturunannya beranggapan bahwa dialah keturunan langsung 

dari Nabi Muhammad Saw. Dan diantara Karaeng, Daeng, dan Ata dialah yang 

paling diatas kedudukannya. Atas landasan ini mereka tidak melaksanakan syariat 

Islam secara utuh. Namun mengajarkan dan membesarkan budaya seperti 

Barsanji, dan ngaji tau Mate. Ngaji tau mate merupakan kebudayaan khas dari 

sayye‟ ini. yang dimana setiap ada masyarakat meninggal lantas malamnya 

mengadakan pengajian dengan suara yang keras selama 40 malam berturut-turut. 
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Kemudian keluarga yang ditinggalkan menyiapkan makanan selama 40 malam 

tersebut dan ini wajib dilakukan atas landasan perkataan yang telah peneliti tulis 

sebelumnya. 

Kebudayaan sayye‟ adalah Barzanji dan pengajian secara besar-besaran. 

Selain iu, anak perempuan dari keturunan sayye‟ tidak bisa menikah dengan 

keturunan yang lain seperti Karaeng, Daeng, Ata dan sejenisnya. Akan tetapi jika 

keturunan dari sayye‟ ingin menikahi keturunan dari Karaeng, Daeng, Ata dan 

sejenisnya diperbolehkan. Jika hal tersebut dilakukan oleh keturunan sayye‟ maka 

dinyatakan telah meninggal dan tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga. 

“Cini mi anjo daeng runna, tenamo ri anggaki rikeluargana keturunan 

sayye‟ ka buntingi siagang tau pantaranna sayye‟ka” 
49

 

Menurut H. Makmur Daeng Sijaya, kita bisa melihat salah satu keturunan 

dari sayye‟ yang menikah dengan keturunan Daeng di Desa Barana yang dimana 

keluarga dari keturunan sayye‟ telah menganggap tiada atau sudah meninggal 

karena telah melanggar budaya dari sayye‟ itu sendiri. Meskipun keturunan dari 

mereka masih hidup. Selain itu, walaupun keluarga dari sayye‟ tersebut 

berpapasan atau bertemu dijalan, di pasar dan semacamnya maka mereka tidak 

menyapa dan mengenali lagi. Keturunan sayye‟ sangat kental dengan kebudayaan 

tersebut. 

Meskipun demikian, masyrakat yang ada di Desa Barana mengerti dan 

memahami kebudayaan tersebut, oleh karenanya masyarakat Desa Barana 

menjaga dan memberi perhatian kepada keturunan sayye‟ yang telah menikah 
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dengan keturunan Daeng yang ada di Desa Barana. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini tidak membahas lebih jauh terkait sayye‟. namun, penelitian ini 

lebih kepada budaya yang dianut oleh sayye‟. 

Multikulturalisme yang ada di Desa Barana terlihat jelas berdasarkan 

bukti-bukti yang telah peneliti kumpulkan. Masyarakat Desa Barana menjungjung 

tinggi rasa toleransi dan sikap saling menghargai dan menghormati meskipun 

masyarakat yang hidup di Desa Barana terdiri dari berbagai macam budaya.   

C. Perbedaan Pendapat dan Aktivitas Keagamaan Masyarakat Desa Barana 

Desa Barana merupakan sebuah daerah yang dimana didalamnya terdapat 

beragamnya aktivitas keagamaan umat Islam secara mayoritas dan agama lain 

sebagai minoritas. Keragaman yang ada di Desa Barana terlihat dari berbagai 

macam perbedaan pendapat dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Disisi 

lain, kebudayaan yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat ikut serta 

dalam mewarnai keragaman di Desa Barana tersebut. jika diibaratkan sebuah 

lautan yang dimana terdapat berbagai macam ikan dan tumbuhan laut mewarnai 

lautan tersebut.
50

     

Desa Barana terdapat berbagai macam aktivitas keagamaan khususnya 

agama islam sebagai mayoritas.  

“Di Desa Barana banyak aliran ataupun aktivitas keagamaan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Barana, seperti Jama‟ah Tabligh, sahabat, 

dan masyarakat pendakwah”    
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Menurut Kepala Dusun Parang La‟bua, ada 3 aliran atau aktivitas 

keagamaan yang ada di Desa Barana. Seperti jama‟ah tabligh yang berlokasi di 

semua dusun yang ada di Desa Barana, Sahabat yang berpusat di dusun 

Mattoanging serta masyarakat pendakwah yang berpusat di Dusun Tanete dan 

Bonto Kassi.
51

 

Tidak jauh berbeda dengan kata yang diucapkan oleh Kepala Dusun Bonto 

Parang pada saat diwawancarai oleh peneliti 

“Tallu antu nak aktivitas keagaman ri kamponga anne, nia jama‟ah tabligh, 

niak aliran sahabat, na niak tong penceramah”  

Kedua tokoh Pemerintahan diatas maka dapat di pahami bahwa selain dari 

pada 4 kebudayaan yang ada di Desa Barana, ada 3 aktivitas keagamaan umat 

muslim  di Desa Barana. Diantaranya sebagai berikut:  

1. Jama‟ah Tabligh 

Jama‟ah tabligh masuk ke Desa Barana pada tahun 2002 yang dibawah 

oleh H. Mansur Daeng Rullah yang berpusat disalah satu kampung yang ada Di 

Desa Barana. Kampung tersebut bernama Bonto Camba. Jama‟ah tabligh 

merupakan suatu kelompok aktivitas keagamaan umat Islam yang ada Di Desa 

Barana. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pengikut aliran tersebut.  

“Jama‟ah tabligh dibawah oleh H. Mansur Daeng Rullah pada tahun 2002 

di sini, yang menjadi motivasi saya ikut ke Jama‟ah tabligh karena merasa 

khawatir dengan diri sendiri dan keluarga bahkan umat Islam yang ada 

atas ilmu agama yang saya miliki.”  

 

Menurut Daeng Liang selaku pengikut dari aliran keagamaan ini 

menyatakan bahwa beliau sadar atas kekurangan ilmu agama yang dimilikinya 

                                                           
51

Abdul Razak (35), Kepala Dusun Parang La‟bua, Desa Barana, 20 februari 2022 



 

48 
 

beserta keluarganya. Ada sebuah kekhawatiran yang muncul dalam hati melihat 

dunia ini semakin tua dan melihat umat Islam saat ini yang jauh dari Allah swt. 

Selain itu, beliau ingin benar khusyuk dalam beribadah dan hidup damai serta 

selamat dunia Akhirat.
52

  

Menurut peneliti, suatu hal yang wajar dan wajib bagi kita untuk mengenal 

diri kita lebih dalam agar kita mengetahui apa kekurangan kita. Selalu bercermin 

dan terus memperbaiki diri itu merupakan suatu yang wajib kita lakukan di dunia 

ini sebagai mahkluk hidup yang diciptkan oleh Allah swt. 

Jama‟ah tabligh merupakan sebuah aktivitas keagamaan umat Islam yang 

cukup besar dan mendunia. Salah satu ciri yang dapat dilihat ketika kita bertemu 

dengan aliran ini adalah cara berdakwah yang dilakukan dari masjid ke masjid. 

Cara ini dilakukan karena melihat cara dakwah pada zaman Rasulullah dan para 

Sahabat mendakwahkan ajaran Islam. 

Jama‟ah tabligh memakai pakaian yang mirip daster, maksudnya adalah 

pakaian yang menutupi seluruh badan dari leher sampai mata kaki tanpa memakai 

celana panjang. Mereka memakai songkok (kopiah) serta memanjangkan jenggut 

atau dengan kata lain memelihara jenggut dan memotong kumis. Bermalam dari 

masjid yang satu dengan masjid lainnya secara berpindah pindah dengan seling 

waktu yang berbeda-beda. dari yang 3 malam, 7 malam, 14, malam bahkan 40 

malam. 

Jama‟ah tabligh memiliki ajaran mengikuti sunnah rasul dan al-Qur‟an 

yang dimana mereka melakukannya dengan cara berdakwah dari masjid ke 
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masjid, mengajarkan cara membaca al-Qur‟an dengan baik serta bacaan shalat. 

Hal ini diperjelas oleh Daeng Liang pada saat peneliti mewawancarainya. 

“Ajaran yang diajarkan itu berdakwa, cara membaca al-Qur‟an dengan 

baik, bacaan shalat serta melatih mental berbicara atau menyampaikan hal 

hal yang baik didepan umum dan semua yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah Saw.” 

 

Selain yang telah digambarkan diatas, jama‟ah tabligh juga memiliki 

malam perkumpulan yang dilaksanakan pada malam rabu dan jum‟at yang diberi 

nama malam musyawarah.
53

 Malam musyawarah yang dilakukan oleh jama‟ah 

taligh ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahim antar sesama umat Islam dan 

belajar serta menambah ilmu dengan ceramah-ceramah agama.   

2. Tauhid Hakiki 

Aktivitas keagamaan ini masuk ke Desa Barana melalui salah seorang 

pemuda yang ada di Desa Barana yang bernama Muh. Maulana pada tahun 2020 

yang dibawah oleh seseorang dari Malaysia. Beliau termotivasi masuk 

dikarenakan melihat dirinya jauh dari kata sempurna sebagai manusia. Selain itu, 

beliau melihat para keluarganya sibuk dengan urusan dunia dan bahkan hidup 

dalam kelalaian. Maka atas alasan itulah Muh. Maulana yang akrab di sapa Daeng 

Sukku ini mulai belajar agama Islam dengan aktivitas tauhid hakikih. Hal ini 

merupakan ungkapan dari Muh. Maulana pada saat diwawancarai oleh peneliti. 

“Nama awal aktivitas ini adalah Tauhid Hakiki Kemudian diubah menjadi 

Majelis Rasulullah, saya termotivasi masuk karena saya merasa khawatir 

dengan  diri dan keluarga saya yang lalai dengan dunia dan awal masuk 

tahun 2020 oleh orang malaysia.”
54
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Setelah beberapa saat, tauhid hakiki kemudian berubah nama menjadi 

majelis rasulullah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan selama kurang lebih 23 hari. Peneliti mendapatkan informasi bahwa 

majelis rasulullah ini melakukan aktivitas keagamaan seperti berdakwah dan 

bershalawat kepada nabi yang dimana dilakukan pada setiap malam jum‟at. Selain 

itu, disaat bersamaan juga mereka membaca Surah Al-kahfi secara bersama-sama. 

Hal ini kemudian diluruskan oleh Muh Maulana pada saat peneliti 

mewawancarainya. 

“Kita melakukan pembacaan surah Al-kahfi dan pembacaan Shalawat 

Nabi setiap malam Jum‟at. Awalnya kita dari rumah kerumah namun tidak 

enak sama yang tuan rumah karena harus da kopi maka kita sepakati 

dimasjid untuk melakukan hal tersebut.” 

 

Menurut Muh. Maulana sendiri awalnya beliau hanya mengajarkan kepada 

keluarganya sendiri namun seiring berjalannya waktu masyarakat melihat 

aktivitas setiap malam Jum‟at berkumpul di rumah dan di Masjid, oleh karena itu 

masyarakat pun ikut tertarik dengan aktivitas tersebut. Menurut peneliti, sebagai 

seorang Islam kita harus belajar dan terus mengupgrade pengetahuan kita baik 

dari pengetahuan umum hingga pengetahuan keagamaan khususnya agama Islam. 

Majelis rasulullah merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat di Desa 

Barana. jumlah anggotanya pun berkisaran 30 orang yang terdiri dari anak muda 

dan orang tua. Majelis rasulullah belakangan ini telah melakukan kegiatan di 

beberapa masjid yang ada di Desa Barana seperti masjid An-nur Bonto Caku.  

Majelis rasulullah atau tauhid hakiki ini melakukan aktivitas keagamaan 

secara berkelompok dan berdakwah dari diri sendiri kemudian kerabat-kerabat 
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yang ada di sekitar rumah dan masyarakat. Ajaran yang disampaikan adalah 

pentingnya menjaga shalat lima waktu sehari semalam.  

Menurut peneliti, majelis rasulullah ini merupakan aktivitas keagamaan 

yang bergerak di bidang dakwah yang hampir sama dengan aktivitas keagamaan 

sebelumnya yakni jama‟ah tabligh. Jika aktivitas keagamaan jama‟ah tabligh 

berdakwah dari masjid ke masjid lain dengan jangka waktu yang berbeda, Majelis 

rasulullah berdakwah sekali seminggu dalam artian setiap malam jum‟at.  

3.  Masyarakat Pendakwah 

Jika aliran sebelumnya berdakwah dari masjid ke masjid maka lain halnya 

dengan masyarakat pendakwah yang dimana cara berdakwah mereka naik 

kemimbar satu orang kemudian menyampaikan dakwahnya dan lebih kepada 

pengembangan diri individu meskipun dilakukan dengan cara berkelompok.
55

  

Maksudnya adalah cara berdakwah mereka mendatangi atau dipanggil baik masjid 

maupun kajian kajian keagamaan seperti cermah tau‟ziah, syukuran, dan 

sejenisnya. Masyarakat Desa Barana melakukan kegiatan tau‟ziah dan syukuran 

sampai sekarang ini. 

“Kami merupakan kelompok dakwah yang bergerak dibidang dari mimbar 

ke mimbar dalam bahasa sehari harinya adalah ustad atau penceramah. 

Motivasi kami terjun ke masyarakat karena melihat masyarakat atau 

bahkan saya sendiri kekurangan ilmu agama. Oleh karenanya kami sekolah 

dakwah di panciro selama 6 bulan dan lulus serta mendapatkan Ijazah.”  
56

 

 

Perkataan diatas diucapkan oleh salah satu masyarakat pendakwah yang 

ditemui oleh peneliti yang bernama Ustad Daeng Miala. Kurangya ilmu agama 

yang dimiliki memotivasi beliau belajar atau menuntut ilmu agama sampai 
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panciro. Beliau merelekan waktu selama enam bulan hanya untuk belajar dan 

mendapatkan ijazah selayaknya orang yang bersekolah di sekolah menengah atas 

atau Perguruan Tinggi. 

Masyarakat pendakwah merupakan sekelompok orang yang bergerak 

dibidang ceramah atau dari mimbar ke mimbar. Pusat aktivitas keagamaan yang 

satu ini adalah berlokasi di Panciro Kabupaten Gowa. Awal masuknya masyarakat 

pendakwah ini ke Desa Barana pada tahun 2018 yang dikomandoi oleh Ustad 

Daeng Raja yang bertempat tinggal di Dusun Tanete Desa  Barana. Kemudian 

mengajak para teman dan para sahabatnya yaitu Daeng Miala. Ditahun 2019 

tepatnya setahun dari masukya aktivitas keagamaan ini ke Desa Barana mereka 

tidak langsung turun kemasyarakat akan tetapi mereka lebih kepada 

pengembangan diri masing-masing dan penguasaan materi. Setelah berjalan 

setahun lamanya, kemudian mereka turun ke kemasyarakat memperkenalkan diri 

dan berlanjut hingga sekarang ini. 

Desa Barana merupakan sebuah wilayah yang didalamnya terdapat banyak 

aktivitas keagamaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat dari 

banyaknya hasil yang ditemukan oleh penelitan dilapangan. Selain dari pada 

perbedaan pendapat dan aktivitas keagamaan di Desa Barana, adapun pandangan 

masyarakat mengenai banyaknya aktivitas keagamaan yang terjadi di Desa Barana 

tersebut. Diantaranya sebagai berikut: 

a). Pandangan Masyarakat Terhadap Aktivitas Keagamaan Desa Barana 

Menurut H. Nursiah Daeng Kenna: 
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“Kalo saya pribadi selama mereka semua akur, dan damai serta tidak 

meresahkan masyarakat yang ada, itu sangat baik. Apalagi itukan sebuah 

Dakwah yang mereka jalankan” 

Menurut H. Nursiah, aktivitas keagamaan merupakan sebuah perintah 

yang dianjurkan oleh Nabi dan selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan 

ajaran Islam maka itu sangat baik. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang 

ada di Desa Barana semunya baik dan akur serta memiliki tujuan yang sama.
57

  

Menurut H. Makmur Deang Sijaya: 

“Saya tidak sepakat dengan Jama‟ah Tabligh jika mereka bermalam 

dimasjid, masjid itu rumah Allah yang suci, masa kita mau 

mengotorinya?” 

Menurut H. Makmur Daeng Sijaya, semua hal yang dilakukan oleh 

masyarakat yang terlibat dalam aktivitas keagamaan seperti jama‟ah tabligh, 

majelis Rasulullah dan masyarakat pendakwah sangat baik.  

Tujuan yang mereka sampaikan pun sangat baik, hanya saja beliau tidak 

sepakat jika bermalam di masjid karena atas landasan masjid itu merupakan 

tempat beribadah bukan tempat tidur. Beliau juga tidak menyetujui jika 

masyarakat yang melakukan aktivitas keagamaan tersebut belum mampu 

mensejahterakan keluarga dan anak-anak mereka.  

Seharusnya masyarakat yang melakukan aktivitas keagamaan seperti 

Jama‟ah tabligh, Majelis Rasulullah dan masyarakat pendakwah ini telah mampu 

untuk memperlihatkan contoh-contoh baik kepada keluarga dan masyarakat yang 
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ada disekitarnya sehingga mampu untuk turun mengajak masyarakat ikut 

bergabung didalam aktivitas keagamaan yang mereka tekuni.
58

 

Menurut Masdar selaku tokoh pemuda di Desa Barana mengatakan bahwa: 

“Menurut saya pribadi semuanya itu baik, namun ada beberapa tata cara 

pelaksanaannya yang saya rasa keliru, contohnya Jama‟ah tabligh itukan 

bermalam selama 3 sampai 40 hari. Selama keluar siapa yang hidupi 

keluarganya?. Seperti daeng miala yang melakukn ceramah tapi kita 

dipaksa untuk masuk di alirannya.”   

 

Menurut Masdar, aktivitas keagamaan yang ada tentunya sangat baik dan 

membantu masyarakat dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan keagamaan 

masyarakat Desa Barana. Namun, disisi lain ada beberapa cara yang dianggap 

tidak sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di Desa Barana. Misalnya 

Jama‟ah tabligh yang keluar bermalam ke suatu masjid selama 3 sampai 40 

malam meninggalkan istri dan anaknya tanpa diberi persiapan bekal seperti uang, 

beras, dan semacamnya. Sama halnya dengan masyarakat pendakwah yang 

memilih jalan pemaksaan untuk masuk belajar ke dalam aktivitas keagamaan yang 

mereka anut. baiknya jika semua fokus pada diri masing-masing beserta keluarga 

lalu kemudian turun kemasyarakat.
59

 

b). Pandangan Pemerintah Terhadap Aktivitas Keagamaan Desa Barana 

Menurut Sirajuddin sebagai Kepala Dusun Bonto Parang:  

“Punna nakke ia anciniki anu bajik ngasengji, tujuanna adalah berdakwah‟ 

 

Menurut pandangan Beliau selaku wakil dari pemerintah melihat semua 

yang aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Barana 

merupakan sesuatu yang sangat baik yang dikarenakan semua aktivitas 
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keagamaan tersebut memiliki satu tujuan yang sama yaitu berdakwah dijalan 

Allah swt.
60

  

Menurut Abdul Razak sebagai Kepala Dusun Parang La‟bua mengatakan: 

“Ada nilai Postitif dan Negatifnya dari masing-masing Aktivitas 

Keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Barana. 

Nilai positifnya itu seperti melatih mental karena latihan pidato di depan 

masyarakat dalam hal ini di masjid setiap selesai shalat magrib dan nilai 

negatifnya itu ketika dia keluar 3 samapi 40 malam meninggalkan istri dan 

keluarganya.”   

 

Pandangan ini ditujukan kepada jama‟ah tabligh secara umum dikarenakan 

melihat aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut bermalam 

dan meninggalkan keluarganya sedangkan mereka adalah pemimpin dalam 

keluarga. Menurut Abdul Razak selaku Kepala Dusun Parang La‟bua Hal tersebut 

tidak seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga, kepala keluarga sangat 

dibutuhkan oleh keluarga sebagai pemimpin dalam keluarga dan harus 

bertanggung jawab atas keluarganya.  

Abdul Razak juga menjelaskan bahwa ada nilai positif dan negatif terkait 

aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Barana . sebagaimana 

yang telah digambarkan pada paragraf sebelumnya terkait nilai negatifnya adapun 

nilai positif dari aktivitas keagamaan tersebut adalah mengembangkan diri dan 

melatih mental seseorang dalam berbicara di depan umum dan mengjarkan ilmu 

ilmu agama.
61

 

Cara mengembangkan diri dalam aktivitas keagamaan dilakukan dengan 

cara mengadakan pertemuan dan melakukn diskusi-diskusi terkait ajaran Agama 
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Islam itu sendiri. jika dalam perguruan tinggi ada kelas dan roster mata kuliah 

serta dosen yang akan mengajar di kelas maka sama halnya dengan aktivitas 

keagamaan yang dilakukan oleh Masyarakat yakni ada pemantik, pendengar, dan 

masjid sebagai tempat berdiskusi dan berdakwah. 

Menurut peneliti, pandangan-pandangan yang telah tergambarkan di atas 

merupakan sesuatu yang wajar. Manusia hidup di dunia adalah sebuah 

keniscayaan yang diberikan oleh Sang Pencipta. oleh karena itu, penilaian 

seseorang terhadap aktivitas yang dilakukan di dunia ini termasuk dalam 

bermasyarakat merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan.  

Masyarakat yang ada di Desa Barana mencerminkan kerukunan 

bermasyarakat meskipun masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut terdiri 

dari berbagai macam kebudayaan dan aktivitas keagamaan. Adanya suatu 

perbedaan tidak menghalangi dan tidak mengurangi rasa toleransi serta sikap 

saling menghargai antara sesama manusia.  

D. Upaya Umat Muslim Dalam Mencegah Timbulnya Konflik 

Desa Barana terdiri atas 7 Dusun yang ada di Desa Barana. Masyarakat 

yang hidup di Desa Barana berasal dari berbagai kebudayaan dan aktivitas 

keagamaan yang berbeda beda. Meskipun terdapat perbedaan didalam kehidupan 

bermasyarakat, namun konflik yang menjadi konsekuensi dari perbedaan tersebut 

tidak terjadi di Desa Barana.  

 Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan 

hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Barana. 

Masyarakat yang hidup di Desa Barana saling membantu dalam hal kebaikan, 
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saling menjaga dan menghormati antara yang tua dengan yang muda, sikap 

menghargai antara budaya yang satu dengan yang lain, antara aktivitas keagamaan 

yang satu dengan yang lain.
62

 

Menurut Daeng sukku selaku masyarakat Desa Barana yang tergabung di 

majelis rasulullah mengatakan: 

“Upaya yang kami lakukan dalam mencegah timbulnya konflik antara 

sesama umat Islam adalah saling menghargai, selama kelompok yang lain 

tidak menganggu kami maka kami tidak akan menganggunya. Lagian kita 

semua mamiliki tujuan yang sama yaitu berdakwah.” 

Upaya yang dilakukan oleh salah satu aktivitas keagamaan yang bernama 

Majelis rasulullah ini adalah sikap saling menghargai antara sesama kelompok. 

masyarakat yang tergabung dalam majelis rasulullah beranggapan bahwa selama 

kami tidak diganggu oleh kelompok lain maka tidak ada masalah. Dan ini 

kemudian menjadi landasan bagi kelompok lain agar tidak terjadi konflik antara 

umat muslim di Desa Barana. Selain itu tujuan majelis rasulullah ini sama dengan 

tujuan aktivitas keagaman masyarakat yang lainnya seperti jama‟ah tabligh, serta 

masyarakat pendakwah yaitu berdakwah. 

Menurut Daeng Liang sebagai anggota yang tergabung dalam aktivitas 

keagamaan yang bernama jama‟ah tabligh mengatakan:  

“Kami tidak akan mengganggu kelompok yang lain karena sama sama 

menjalankan dakwah Islam, Tapi jika di ibaratkan akan perang maka kami 

berdiri paling depan diantara kelompok lain”   

Aktivitas keagamaan yang bernama jama‟ah tabligh juga menjunjung 

tinggi nilai persaudaraan dan sikap saling menghargai antara sesama umat 
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muslim. Namun, jika ada yang sengaja ingin menjatuhkan atau menghancurkan 

agama Islam maka jama‟ah tabligh akan menjadi pasukan  terdepan diantara 

kelompok aktivitas keagamaan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa 

jama‟ah tabligh memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan agama 

Islam.
63

  

Menurut peneliti, hal ini yang harus ditanamkan bagi semua umat Islam 

agar tidak terjadi kehancuran dalam agama Islam. selain itu, semangat 

memperjuangkan agama Islam harus ditanamkan sejak dini sebagai pondasi dalam 

beragama dan tidak mudah untuk dihasuti hoax dan sejenisnya. Akan tetapi 

memiliki pengetahuan jauh lebih baik dibandingkan hanya semangat yang 

membara tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang mempuni. Dalam artian 

harus seimbang antar semangat beragama dengan ilmu pengetahuan yang kita 

miliki agar terhindar dari hoax yang mengakibatkan perpecahan.     

“Upaya yang kami lakukan adalah terus berdakwah dan tidak saling 

mencelah antara sesama kelompok, pastinya kita semua berbeda jalan 

namun memiliki satu tujuan yang sama” 

Pernyataan tersebut di ucapkan oleh Daeng Miala sebagai salah seorang 

masyarakat yang tergabung dalam aktivitas keagamaan yang bernama masyarakat 

pendakwah. Upaya yang dilakukan agar terhindar dari konflik antara sesama umat 

muslim di Desa Barana adalah terus berdakwah dari mimbar ke mimbar. Selain 

itu, mereka tetap menjaga sikap dan tindakan sesuai dengan ajaran Islam itu 

sendiri dalam hal ini berdakwah. Masyarakat yang tergabung dalam aktivitas 
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keagamaan tersebut menyadari bahwa semua memiliki jalan tersendiri untuk 

menuju Allah swt. karena sesungguhnya banyak jalan menuju kebaikan.
64

 

Semua aktivitas keagamaan dilandasi oleh rasa toleransi dan sikap saling 

menghormati antara sesama manusia yang tinggi. Masyarakat yang melakukan 

aktivitas keagamaan secara berkelompok telah mewarnai multikulturalisme di 

Desa Barana. Sebagaimana multikulturalisme menekankan pentingnya 

menghargai dan mengakui kebudayaan dan keragaman tersebut.  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas 

keagamaan di Desa Barana agar terhindar dari konflik juga melibatkan sikap 

saling memahami bahwa kita sama-sama berjalan di atas muka bumi ini dan 

masing-masing mendapatkan jalan yang berbeda. Disisi lain, mereka sadar bahwa 

ternyata hanya jalan yang ditempuh berbeda namun tujuan yang ingin dicapai 

sama yaitu mencari keridhaan Allah swt.   

Selain dari sikap saling menghargai dan toleran yang masih dijaga di 

tengah-tengah masyarakat Desa Barana, hal ini tak lepas dengan ikatan 

persaudaraan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Barana. Hubungan keluarga 

yang masih kental antara individu yang satu dengan individu yang lain 

mempengaruhi kerukunan bermasyarakat di Desa Barana tersebut.  

Sebagai contoh, masyarakat yang ada di Dusun Bonto Parang  merupakan 

masyarakat yang lahir dari rahim yang sama, maksud dari satu rahim yang sama 

adalah satu ayah dan satu ibu yang melahirkan mereka dimana mereka hidup 

disatu wilayah yang sama, adapun yang keluar dari wilayah tersebut akan tetapi 
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tidak jauh dari sekitar wilayah yang dimaksud. hal ini juga berlaku di setiap dusun 

yang ada di Desa Barana.
65

 

Secara sederhana, mayoritas masyarakat yang ada di Desa Barana dan 

hidup dan bertempat tinggal disana merupakan satu keturunan dari satu rahim 

yang melahirkan mereka. kemudian berkembangbiak menjadi banyak, Setelah 

banyak masyarakat tersebut menikah dengan sepupu dua kalinya atau dalam 

bahasa makassar disebut pindu‟.  

Istilah pindu‟ atau sepupu dua kali ini menghiasai kehidupan masyarakat 

Desa Barana. 

“Tea mako boyai maraeng nak, pindu‟nu tommo alle buntingi‟ Istilah 

diatas mengandung arti bahwa jika ingin menikah, maka tidak ada yang 

lebih pantas selain sepupu dua kali kita sendiri. istilah ini sangat populer 

sampai zaman sekarang‟‟ 

 

Artinya masyarakat yang ada di Desa Barana masih kental dengan budaya 

nenek moyang atau dengan kata lain masih mendengar pesan pesan moril yang 

disampaikan oleh nenek moyang terdahulu mereka. Istilah tersebut terbukti dan 

bisa dilihat dari masyarakat yang ada di Desa Barana. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas masyarakat yang hidup di Desa Barana merupakan satu 

keturunan yaitu Daeng. Adapun yang mewarnai kehidupan masyarakat Desa 

Barana adalah Karaeng, Ata, Sayye‟ serta kelompok-kelompok masyarakat yang 

tergabung dalam aktivitas keagamaan.
66

 Pesan moral yang dipegang oleh 

masyarakat di Desa Barana antara lain: 
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1. Budaya A’bulo sibatang a’cera sitongke tongke, ikut serta dalam 

membangun kerukunan bermasyarakat di Desa Barana. Dalam artian 

bahwa semangat bergotong royong masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat.  

2. Sipakatau merupakan tindakan seseorang dalam masyarakat yang dimana 

saling memanusiakan manusia. tidak saling menjatuhkan satu sama lain 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.    

3. sipakala’biri’, merupakan sebuah rasa yang saling menghormati antara 

yang tua dan yang muda baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. 

4. sipakainga’, sampai saat ini masih terawat dan dijunjung tinggi oleh 

masyarakat. Sipakainga’ merupakan suatu sikap dimana masyarakat saling 

mengingatkan dalam hal kebaikan. 

Implementasi dari kearifan lokal masyarakat Desa Barana terlihat dari 

adanya perbedaan pendapat antara jama‟ah dengan imam pada saat shalat tarwih. 

Perbedaan yang dimaksud adalah ketika shalat witir yang dimana kebiasaan 

masyarakat 3 rakaat namun imam pada saat itu hanya melakukan 2 rakaat.  

Masyarakat tidak menegur langsung imam, akan tetapi mereka setelah shalat 

berkumpul didepan masjid dan melakukan musyawarah atas kejadian tersebut. 

Kemudian, masyarakat memanggil salah satu tokoh yang dituakan di desa dan 

meminta penjelasan terkait hal tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan, 

masyarakat pun bubar dan menerima perbedaan pendapat dan aktivitas keagamaan 

yang dilakukan imam shalat tarwih. 
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Selain itu, masyarakat yang melakukan  aktivitas keagamaan yang ada di 

Desa Barana dapat berkumpul antara yang satu dengan yang lain adalah pada saat 

masyarakat menggelar pesta rakyat sekali setahun yang dimana didalam kegiatan 

ini terdapat berbagai macam jenis perlombaan baik dari bidang keolahragaan 

seperti bola voly, sepak bola, takraw dan tarik tambang. adapun dari bidang 

keagamaan seperti lomba adzan, ceramah dan sejenisnya. Masyarakat Desa 

Barana berkumpul dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kemudian pada saat 

malam puncak atau malam penerimaan hadiah semua masyarakat berkumpul yang 

dinamakan ngopi seribu warga. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa 

masyarakat mencerminkan kerukunan bermasyarakat di tengah tengah perbedaan. 

Menurut peneliti, hal ini yang mencerminkan bahwa masyarakat Desa 

Barana masih memegang teguh budaya kearifan lokal yang ada meski didalamnya 

ada pebedaan pendapat dan bahkan pebedaan budaya sehingga tercipta kerukunan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian ini, maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, Desa Barana merupakan sebuah Desa yang multikultur yang 

dimana terdapat berbagai macam kebudayaan seperti kebudayaan Karaeng, 

Daeng, Ata, dan Sayye‟.meskipun masyarakat yang ada di Desa Barana berasal 

dari berbagai macam budaya, namun hidup rukun, saling memahami dan 

menghargai satu sama lain yang dibuktikan dengan berpartisipasi ketika ada 

kegiatan tahunan.  

Kedua, Desa Barana mencerminkan kerukunan bermasyarakat meskipun 

masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut terdiri dari berbagai macam 

aktivitas keagamaan seperti jama‟ah tabligh, majelis Rasulullah, dan masyarakat 

pendakwah. Adanya perbedaan praktek shalat witir dan perbedaan pemahaman 

berdakwah tidak menghalangi dan tidak mengurangi rasa toleransi serta sikap 

saling menghargai antara sesama manusia. 

Ketiga, Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan 

aktivitas keagamaan di Desa Barana agar terhindar dari konflik juga melibatkan 

sikap saling memahami bahwa kita sama-sama berjalan di atas muka bumi ini dan 

masing-masing mendapatkan jalan yang berbeda. mereka sadar bahwa ternyata 

hanya jalan yang ditempuh berbeda namun tujuan yang ingin dicapai sama yaitu 

mencari keridhaan Allah swt.  
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah konsistensi masyarakat Desa Barana 

dalam menjaga dan merawat kebudayaan yang ada sejak nenek moyang. 

Semangat dalam bergotong royong dan saling menjaga merupakan suatu hal yang 

harus dipertahankan agar pesan para leluhur terdahulu menjadi sebuah pedoman 

hidup masyarakat. Selagi pedoman tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam, 

berbangsa dan bernegara.  

Selain itu, implikasi penelitian ini ditujukan kepada masyarakat yang 

melakukan aktivitas keagamaan di Desa Barana yang terdiri dari jama‟ah tabligh, 

majelis Rasulullah, serta masyarakat pendakwah lebih memperhatikan pandangan-

pandangan Masyarakat lain dan tetap menjaga dan saling menghargai antar 

sesama manusia.  

Selanjutnya, implikasi penelitian ini juga ditujukan kepada pemerintah 

setempat agar menjaga dan tetap mendukung masyarakat yang melakukan 

aktivitas keagamaan dan kebudayaan yang ada di Desa Barana. Jika perlu berikan 

sumbangsi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat agar masyarakat pun 

menghargai pemerintah. Terciptanya Desa yang damai dan toleran seperti Desa 

Barana harus dipertahankan ditengah-tengah isu perpecahan. 
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Gambar wawancara dengan tokoh Jama’ah Tabligh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar wawancara dengan Masyarakat dan aparat pemerintahan Desa Barana 
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Gambar wawancara dengan tokoh Majelis Ulama Desa Barana 

 

 

 
Gambar bentuk kerukunan masyarakat Desa Barana 
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Gambar wawancara dengan Tokoh Adat Desa Barana 

 

 

 

Gambar kegiatan ngopi seribu warga 
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Gambar kegiatan ngopi seribu warga 
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