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ABSTRAK 

Nama  : Fitryani Dedy 

Nim  : 30400118214 

Jurusan  : Sosiologi Agama 

Judul skripsi  : Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di  

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja 

 

Skripsi ini mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana 

bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 2) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. 3) Pandangan Islam tentang interaksi 

sosial.  

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan Sosiologis. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan 

data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (I). Bentuk-bentuk interaksi sosial 

antara masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yaitu terdiri dari proses asosiatif dan proses 

diasosiatif. Proses asosiatif meliputi: a) Kerjasama, seperti kerja bakti, tolong-

menolong,gotong-royong, ikut berpartisipasi. b) Asimilasi, terjadinya pernikahan 

campuran, c) Akomodasi,  kedua masyarakat dapat menempatkan persoalan-

persoalan agama dan masyarakat sesuai dengan keadaan. d), Akulturasi, adat dan 

tradisi yang masih dijunjung tinggi. Adapun dari proses diasosiatifnya meliputi: 

persaingan,. Persaingan yang dimaksud yaitu persaingan ekonomi yang sehat dan 

sportif. Bentuk persaingan dalam hal ekonomi yaitu masyarakat Muslim dan Non-

Muslim bersaing dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 

berdagang. (II). faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial: a) faktor 

Imitasi. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, b) faktor simpati dan 

empati. Masyarakat  Muslim dan Non-Muslim saling peduli dan simpati ketika 

ada tetangga ataupun kerabat yang tertimpa musibah mereka saling tolong-

menolong dan saling menguatkan. (III) Pandangan Islam tentang interaksi sosial 

yang terjadi antara masyarakat Muslim dan Non-Muslim penuh dengan sikap 

toleransi, cinta damai, dan persaudaraan. 

Impikasi penelitian yaitu : Kepada Seluruh masyarakat dan tokoh agama 

agar  membantu masyarakat dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar 

umat beragama, bahwa perbedaan agama bukan menjadi tolak ukur masyarakat 

untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Kepada peneliti selanjutnya, 

dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis 

menyarankan agar peneliti selanjutnya mengembangkan temuan-temuan baru 

dalam penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara sosiologi manusia membutuhkan interaksi sosial, manusia sebagai 

makhluk sosial, ia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Setiap 

individu akan membutuhkan individu yang lain dan demikian seterusnya sehingga 

terjadi saling berinteraksi antar sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari, 

terdapat interaksi sosial seperti berbicara, saling menegur sapa dan lainnya begitu 

pula dengan kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya.
1
 

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung bersosialisasi, 

manusia cenderung menciptakan hubungan satu sama lain, yang mengarah pada 

interaksi antar sesama manusia, baik sebagai individu dengan individu, individu 

dengan kelmpok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi ini kemudian 

berkembang menjadi interaksi sosial, yakni hubungan timbal balik antar anggota 

perkumpulan kehidupan dan berlanjut sampai para anggota tersebut melakukan 

komunikasi sosial, yaitu terwujudnya pertemuan konsepsi dalam masyarakat. Hal 

ini karena individu atau anggota masyarakat memiliki kesamaan pemahaman 

tentang semua aspek kehidupan, aspek-aspek tersebut dinyatakan dalam bentuk 

simbol atau bahasa sebagai sarana interaksi dan komunikasi, dan kemudian 

lahirlah konsep-konsep dalam konteks tatanan sosial, yaitu konseptual nilai dan 

norma.
2
 

                                                 
1
Muhammad Basyrul Muyid, Tasawuf Kontemporer  (Cet. I; Jakarta: Imprin Bumi Aksara, 

2020), h. 4. 
2
Nuryani,  Pola Hubungan Lintas  Agama  di  Tana  Toraja  (Alauddin  University, 2015), 

h.1. 
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Menurut Walginto dalam Fatnar Interaksi sosial merupakan jaringan sosial 

antar individu dengan individu lain, artinya interaksi sosial sangat mempengaruhi 

keduanya, interaksi sosial yaitu gambaran individu dalam menjaga perilaku 

sosialnya hingga menumbuhkan kualitas serta kuantitas dalam berperilaku di 

dalam situasi sosial.
3
 Kehidupan manusia saling berkaitan melalui interaksi sosial. 

Hubungan sosial yang terjalin pada kehidupan manusia sangat mempengaruhi 

keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Interaksi sosial yang baik dan 

teratur berpotensi untuk membentuk suatu ketentraman, kesejahteraan, dan 

kedamaian manusia maupun kelompok manusia. Tidak ada kehidupan manusia 

tanpa interaksi sosial karena cakupan interaksi sosial itu sendiri sangat luas dalam 

kehidupan manusia baik lingkup individu maupun kelompok manusia atau 

masyarakat.
4
 

Agama jika ditinjau berdasarkan sosiologi dipahami sebagai kepercayaan 

sesudah kehidupan. Agama yaitu pengarah hidup serta sebagai tolak ukur yang 

menata perilaku pengikutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau buruknya 

tingkah laku seseorang bergantung pada seberapa dalam penghayatan terhadap 

agama yang dipercaya. Agama berfungsi amat penting dalam menata kehidupan 

manusia dan menunjukkan pada kebaikan bersama. Pada dasarnya manusia 

memerlukan agama disebabkan agama dapat mewujudkan hubungan yang baik 

juga  harmonis antar manusia. Agama mewujudkan karakter luhur moralitas.
5
 

Kehidupan beragama menarik dilihat dalam aspek sosiologi. Sosiologi 

agama menjadi ilmu yang penting, kaitannya dengan ulusan kehidupan beragama 

                                                 

3
Eko Suharyanto dan Yunus, Pendidikan Karakter Yang Efektif  di  Era Millenial  (Cet. I;  

Jawa Barat:  Cv Adani Abimata,  2021),  h. 110. 

4
 Dian Anika Marhayani & dkk,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. I; Klaten: Lakeisha, 

2020), h. 19. 

5
 Duski Samad,  Tabayyun Toleransi,  (Cet.I;  Padang:  Pab Publishing, 2020),  h. 23. 
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menurut individu ataupun secara sosial. Bahkan acap kali digunakan istilah sosial 

keagamaan. Keberagamaan adalah aspek yang amat penting untuk dijiwai setiap 

individu sebab dengan keberagamaan, tidak akan mudah terpengaruh pada 

perkembangan dunia-dunia global yang acap kali dapat membawa manusia ke 

arah yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Keberagamaan akan menuntut 

seseorang ke arah tindakan-tindakan yang baik dan terpuji, tindakan yang tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, berfikir, prinsip, dan motivasi untuk 

berlomba-lomba dalam kebaikan karena keyakinan bahwa sesuatu yang 

dikerjakan akan menuai pula pada dirinya serta dapat memuaskan batinnya.
6
 

Selain itu, faktor yang melengkapi keberagamaan pada kehidupan adalah 

dengan berkembangnya komunitas agama serta etnis yang plural, faktor inilah 

sehingga terjadi interaksi. Kemajemukan ini lalu menimbulkan simbol-simbol 

yang berbeda. Tetapi, demikian kultur primordial masing-masing bisa dijembatani 

dengan adanya kepentingan untuk menciptakan harmoni di antar elemen 

masyarakat. Kesadaran beragama secara kelompok lalu menarik masing-masing 

umat beragama untuk kemudian mengakui keberagaman sekaligus upaya untuk 

menjalin dialog. Justru dengan keberagamaan itu menjalin kekuatan ketika 

penghargaan terhadap kelompok lain menjadi acuan utama. Interaksi sosial antar 

pemeluk agama jika berlangsung dalam koridor yang saling mengapresiasi pada 

perkembangan akan menjadi aset.
7
 

Salah satu fungsi agama yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan. Salah satu 

persamaan yang dapat menumbuhkan rasa persaudaaraan yang kuat adalah 

kesetaraan. Dalam persaudaraan, manusia tidak hanya melibatkan setengah dari 

                                                 

6
 Dian Cita Sari & dkk, Sosiologi Agama, (Cet. I;  Medan: Yayasan Kita  Menulis,  2020), 

h. 76. 

7
Supriyanto &  dkk,  Islam  dan  Local  Wisdom : Religious Expression In Southeast Asia 

(Cet. I;  Sidoharjo:  Cv. Budi Utama,  2018),  h. 70. 



4 

 

 

 

dirinya, tetapi seluruh dirinya juga terlibat dalam kedekatan terdalam dengan hal 

tertinggi yang yakini bersama.
8
 

Bangsa Indonesia  terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, 

bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda, karena Indonesia adalah negara 

yang majemuk.
9
 Selain itu, masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang 

sangat religious. Toleransi dan kerukunan umat beragama, antar umat beragama 

dengan pemeritah merupakan keberhasilan yang harus dipertahankan. Meskipun  

masih ditemukan kasus-kasus yang sering memakai kedok keagamaan pada 

dasarnya muncul karena ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi di 

masyarakat. Sebagaimana diketahui, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai 

suku, bahasa, adat istiadat, dan agama sehingga bangsa Indonesia sebagai  

masyarakat yang plural. Mereka hidup tersebar pada ribuan pulau. Penyebaran 

penduduk di pulau-pulau tersebut tidaklah merata, ada pulau yag relatif kecil 

dengan jumlah penduduk yang sangat padat seperti pulau Jawa, dan sebaliknya 

pulau Irian Jaya (Sekarang Papua) yang cukup luas tetapi hanya memiliki 

penduduk yang relatif sedikit. Penyebaran penganut agama di pulau Sumatera dan 

pulau-pulau Maluku Utara. Agama Kristen mayoritas di pulau Papua, Katolik  di 

pulau Flores dan Hindhu di pulau Bali.
10

  

Indonesia melindungi kebebasan setiap orang Indonesia untuk memeluk 

agama masing-masing berdasarkan Pancasila UUD 1945. Hal ini sesuai dengan 

pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan : Negara menjamin kemerderkaan 

setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah 

                                                 

8
Henny Kristiana Rahmawati, “Kegiatan Religius Masyarakat Marginal di  ARGOPURO 

Jurnal, vol 1, Nomor 2, (Desember 2016), h. 40. 

9
Ani Purwanti  & dkk, Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan  

(Bandung:  Media Sains Indonesia, 2020), h. 241. 

10
Idrus  Ruslan, Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia  (Cet. I;  Lampung:  Arjasa 

Pratama,  2020),  h.  42. 
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menurut agama dan kepercayaannya. Adanya jaminan dalam memeluk agama 

bagi tiap-tiap warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tidak 

dalam satu keyakinan, akan tetapi banyak keyakinan. Untuk mewujudkan 

kerukunan umat beragama itu bukanlah hal yang mudah. 

Dalam agama Islam secara umum interaksi sosial berarti hubungan sosial. 

Dalam islam sendiri, salah satu bentuk hubungan sosial yang paling populer 

adalah silaturahmi yang secara bahasa berarti hubungan kasih sayang. Islam juga 

mengajarkan etika dasar dalam berinteraksi yang tercatat  dalam al-Qur’an dan 

hadist Rasulullah saw. Ayat al-Qur’an tentang silahturahmi terdapat dalam Q.S 

An-Nisa/4:1 :  

                      

                   

                

 

Terjemahnya : 

 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepadaTuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri,dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, 

dan (peliharalah) hubungan silahrutahmi. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-nisa:1).
11

 

Ayat di atas menegaskan bahwa sebagai manusia hendaknya bertakwa 

kepada Allah swt yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa (nasf) dan juga 

harus selalu menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan atau silahturahmi 

serta bersikap tolerasi antar penganut agama dan kepercayaan lain serta bersikap 

positif terhadap keberagaman, sebab Allah swt menjadikan manusia sebagai 

                                                 

11
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 77. 
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khalifah yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun dan memakmurkan 

bumi, baik secara material maupun spiritual. 
12

 

 Kelurahan Tengan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan Kelurahan Tengan 

sebagai observasi, karena di Kelurahan tersebut terdapat pemeluk agama yang 

berbeda. Mayoritas masyarakatnya beragama Non-Muslim yang kemudian hidup 

berdampingan dengan penganut minoritas Muslim  yang menetap di Kelurahan 

tersebut.  Kelurahan Tengan yang terdiri dari masyarakat Muslim dan non-muslim  

pola interaksi sosialnya masih berjalan sebagaimana mestinya seperti halnya 

dengan masyarakat yang lain, meskipun terdapat perbedaan keyakinan yang 

dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Tengan, namun mereka dapat hidup 

berdampingan dan rukun. Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya komunikasi 

yang positif antar masyarakat muslim dan non-muslim yang membawa pada pola 

kerjasama. Interaksi umunya bisa dilakukan secara lancar ketika ada kesamaan 

bahasa, budaya, termasuk agama. Agama tidak hanya dipandang sebagai suatu 

cara menyembah Tuhan dan segala aturan maupun ajaran yang terdapat di kitab 

suci. Namun, perbedaan dalam hal keyakinan serta simbol-simbol yang dimiliki 

penganut agama tersebut dapat menjadi pemisah antara kelompok sosial. Oleh 

karena itu, selain dijadikan sebagai alat pemersatu agama juga bisa menjadi 

pemicu terjadinya konflik.  

Berdasarkan observasi di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja. Karatekteristik masyarakat di Kelurahan Tengan terdapat 

dua agama yang dianut, yaitu agama Islam, dan Kristen. Meskipun masyarakat di 

Kelurahan Tengan menganut berbagai kepercayaan, namun mereka dalam 

kehidupan sehari-hari dapat menjaga kerukunan. Hal ini dapat terlihat ketika ada 

                                                 
12

 Ahmad Muhammad As-showi, Hasbiyah „ala Tafsir Al-Jalalain (Surabaya: Al-

Hidayah, 2004). h. 266. 
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tetangga mereka yang beragama lain mengalami musibah seperti meninggal 

dunia, mereka datang ke rumah duka memberikan semangat hidup bagi keluarga 

yang ditinggalkan dan ketika melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal 

ataupun Tahun Baru dan ibadah-ibadah lainnya mereka tetap saling menghormati 

satu sama lain. Tidak hanya itu masyarakat yang ada di Kelurahan Tengan juga 

melakukan aktifitas sosial seperti gotong royong.  

Kerukunan di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten 

Tana Toraja, jelas mengacu pada suatu interaksi yang damai, rukun, dan tentram 

dalam lingkup masyarakat itu sendiri serta tidak menjadikan masyarakat yang 

berbeda keyakinan hidup berdampingan dan terlibat konflik agama. Seperti 

konflik kegamaan yang pernah terjadi di Poso. Hal ini bertolak belakang dengan 

konflik keagamaan yang pernah terjadi di Poso Sulawesi Tengah pada tanggal 28 

Desember 1998-2001 yang selama tiga tahun itu tidak menunjukkan tanda-tanda 

terselesaikan, kepentingan agama, kurangnya sikap saling menghargai serta 

toleransi dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan konflik.
13

 Hal ini sangat 

berbeda dengan di Kelurahan Tengan, yang sangat menghargai perbedaan agama 

dan menjadikannya sebagai perekat solidaritas sesama anggota masyarakat. Oleh 

karena itu peneliti  ingin melakukan penelitian tentang bagaimana “ Pola 

Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan 

Kecamatan Mengekndek Kabupaten Tana Toraja”. 

B.  Fokus dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini adalah sebuah batasan penelitian agar ruang lingkup 

yang akan diteliti ini menjadi jelas. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah 

                                                 
13

Igneus Alganih, Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001),  Jurnal Criksektra 

Vl.h No 10 Tahun 2016 
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mengetahui bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan  diasosiatif dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Interaksi Sosial di Kelurahan Tengan 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada pola interaksi yakni hubungan yang terjadi 

pada Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang meliputi interaksi yang bersifat 

asosiatif dan yang bersifat diasosiatif. 

a. Pola Interaksi adalah suatu bentuk yang dihasilkan dari suatu tindakan antara 

dua individu atau lebih yang menghasilkan suatu aktivitas sosial. 

b. Interaksi sosial mengacu pada hubungan timbal balik yang terjadi pada 

masyarakat muslim dan non-muslim di Kelurahan Tengan. 

c. Masyarakat Muslim terdiri dari orang-orang yang menganut ajaran agama 

Islam di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

d. Masyarakat Non-Muslim adalah orang-orang yang mengaut kepercayaan selain  

ajaran Islam dalam hal ini adalah agama Kristen di Kelurahan Tengan 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

C.  Rumusan Masalah  

Mengenai latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, rumusan 

masalah yang akan peneliti bahas, adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan diasosiatif di 

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial Masyarakat   

Muslim dan Masyarakat Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja? 
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3. Bagaimana  pandangan Islam tentang interaksi sosial Masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja? 

D.  Kajian Pustaka 

Berdasarkan pemahaman peneliti masih belum ditemukan tentang hal-hal 

yang melatarbelakangi sehingga terbentuk Pola Interaksi Sosial antara masyarakat 

muslim dan masyarakat non-muslim, karena dari beberapa kajian yang penulis 

jumpai belum ada kajian terkait Pola Interaksi Masyarakat Muslim dan 

Masyarakat Non-Muslim di Keluruhan Tengan Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja. Agar memudahkan peneliti dalam mengadakan 

penelitian, maka melihat terlebih dahulu sumber yang kredibel yang dapat 

mendukung topik penelitian. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 

peneliti lain akan memberikan dukungan terhadap penelitian yang sedang dalam 

proses.  

Dukungan dan referensi lain ini akan memberikan kekuatan untuk 

mempertahankan argument dari penelitian yang tengah dilakukan. Referensi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan karya-karya 

ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, seperti:  

Penelitian Rismawati Rahman, pada tahun 2018 dengan judul “Interaksi 

Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim” di Kelurahan Balangnipa, 

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai”. Dalam karya ini dijelaskan bahwa 

Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Masyarakat Non-Muslim terjalin dengan 

baik antar sesama umat hal ini karena dilandasi oleh komunikasi yang baik 

sehingga tercapainya kedamaian dan kebahagiaan yang bersifat universal. 

Perbedaan agama tidak membuat masyarakat muslim sulit untuk berinteraksi 

dengan masyarakat non-muslim, mereka hidup berdampinan dan rukun, saling 
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menghargai dan menghormati penganut agama lain tanpa ada pemisah yang 

menyebabkan ke arah konflik.
14

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pada metode penelitian dengan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang interaksi sosial masyarakat 

muslim dan non-muslim. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitiannya yaitu berfokus pada tiga agama (Katolik, Kristen dan Buddha) 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada dua agama 

yaitu agama Islam dan Kristen. 

Penelitian Sri Ahmad Helmisyah pada tahun 2016 dengan judul “Pola 

Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Kompleks Budhha Tzu Chi di Kecamatan 

Lueng Bata, Banda Aceh. Dalam karya ini dijelaskan bahwa  pola interaksi sosial 

antar umat agama pada masyarakat kompleks Budhha Tzu Chi terjalin dengan 

baik, hal ini karena adanya kerjasama antar umat agama yang berpartisipasi dalam 

kegiatan Gampong seperti gotong royong, berkunjung ke rumah orang yang 

meninggal, ikut berpartisipasi dalam pesta perkawinan dan sunatan. Ini 

disebabkan umat muslim dan non muslim dan yang tinggal di kompleks Budha 

Tzu Chi tidak memandang agama sebagai penghalang dalam berinteraksi antar 

sesama masyarakat kompleks.
15

 Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada objek 

penelitiannya yakni masyarakat dan metode yang digunakan yaitu penelitian 

lapangan (field research). Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada teori 

yang digunakan dimana penelitian tersebut menggunakan  teori interaksi sosial 

dari Thomas, sedangkan pada penelitian ini mengunnakan Teori tindakan sosial 

                                                 

14
Rismawati Rahman,  Interaksi  Sosial  Masyarakat  Muslim  dan  Non-Muslim  di 

Kelurahan  Balangnipa  Kecamatan  Sinjai  Timur  Kabuparen  Sinjai  Skripsi  (Sarjana UIN  

Alauddin  Makassar, 2018), h. 22. 

15
Sri Ahmat Helmiansyah,  Pola Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Kompleks 

Budhha Tzu Chi Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Skripsi ( Sarjana  UIN  Ar-Raniry  Banda  

Aceh,  2016), h.61. 
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dari Max Weber.  

Penelitian Nurul Kholilah pada tahun 2020 dengan judul “Pola Interaksi 

Sosial Antar Umat Beragama Dalam Memelihara Keharmonisan di Desa 

Cendana Putih Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara” dalam karya 

disimpulkan bahwa pola interaksi sosial yang terjadi di Desa Cendana Putih yaitu 

pola lingkaran, pola lingkaran tersebut adalah dimana adanya sebuah kebebasan 

dari setiap anggota masyarakat untuk dapat berinteraksi baik secara vertical 

maupun horizontal tanpa harus adanya perantara. Adapun faktor yang mendukung 

sehingga keharmonisan umat beragama dapat terjalin yaitu karena adanya faktor 

agama dimana agama ialah sebagai pemersatu, faktor pernikahan yang terjalin 

dengan baik dan tidak bisa terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial yang 

saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, faktor selanjutnya yaitu 

kerja sama yang menjadikan semakin eratnya hubungan antar anggota 

masyarakat.
16

 Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

yang akan dilakukan peneliti yaitu metode penelitian dimana metode penelitian 

yang digunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak 

pada fokus penelitian dan teori yang digunakan fokus penelitian yaitu Pola 

Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Dalam Memelihara Dalam Memelihara 

Keharmonisan yang terfokus pada tiga agama (Islam, Kristen dan Hindu) dan 

teori yang digunakan yakni teori Interaksionalisme Simbolik yang dikemukakan 

oleh George Hebert Mead, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian yaitu 

Pola Interaksi Sosial masyarakat muslim dan non-muslim  yang berfokus pada 

dua agama (Islam dan Kristen) serta menggunakan teori tindakan sosial dari Max 

Weber.  

                                                 

16
Nurul Kholilah, “Pola  Interaksi  Sosial  Antar  Umat  Beragama  Dalam  Memelihara  

Keharmonisan  di  Desa  Cendana  Putih  Kecamatan  Mappadeceng  Kabupaten  Luwu Utara” 

Skripsi ( Sarjana  IAIN  Palopo, 2020), h.49. 
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E.  Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian : 

 Senada dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk  mengetahui : 

a. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan diasosiatif di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial di 

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.  

c. Pandangan Islam tentang pola interaksi sosial masyarakat Muslim dan 

Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten 

Tana Toraja. 

2. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat Teoritis,  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi terhadap 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya Sosiolgi Agama serta dapat dijadikan 

sebagai acuan ilmiah terkait Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-

Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.  

b.  Manfaat Praktis 

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kerukunan beragama dalam menjelaskan kerukunan umat beragama di 

Indonesia. 

1) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya khususnya mengenai Pola Interaksi Sosial 

Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

2) Bagi penulis, penelitian ini menjadi pengalaman terkait tata cara penulisan 
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karya ilmiah khususnya tentang Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan 

Non-Muslim di Kelurahan Tengan  Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Interaksi Sosial 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola bisa dimaknai sebagai 

“gambar, corak, model, sistem, cara kerja, bentuk serta sturuktur.” 

Sedangkan interaksi yaitu sesuatu hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, 

mempengaruhi, dan antar hubungan. Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, 

M.Ali menuturkan bahwa yang dimaksud dengan pola yaitu gambar yang 

digunakan sebagai contoh atau model. Jika dihubungkan dengan interaksi sosial 

yakni bentuk-bentuk dalam proses terjadinya interaksi
1
.  

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Manusia lahir sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk 

sosial. Konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia selalu hidup 

bermasyarakat.
2
 Interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat 

dari hubungan tersebut dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu 

mengalami dinamika.  

Manusia dalam melakukan hubugan dengan manusia lain bisa terjadi : 

a.   Hubungan antar individu satu dengan individu lain; 

b. Individu dengan kelompok atau 

c. Kelompok dengan kelompok. 

 Interaksi sosial dapat diartikan hal yang saling melakukan aksi, 

berhubungan atau saling mempengaruhi. Dengan demikian, dapat pula diartikan 

                                                 

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:  PT  

Gramedia  Pustaka, 2008),  h. 1008. 
2
Surahman,  Pendidikan Dalam Perspektif Global (Cet.I; Klaten: Lakeisha, 2020), h. 120. 
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bahwa masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup yang timbal balik.
3
 Kata 

interaksi sosial berasal dari bahasa inggris (interaction) artinya suatu individu atau 

hubungan yang berbalasan. Dengan istilah lain yaitu proses terjadinya hubungan 

timbal balik atau saling berhubungan dan memberikan pengaruh satu sama 

lainnya.
4
 Interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik saling mempengaruhi satu 

sama lain.
5
 

Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang satu 

dengan orang lainnya. Interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi 

atau hubungan. Dalam proses komunikasi, dikenal dengan adanya unsur 

komunikan dan komunikator. Hubungan antara komunikator dengan komunikan 

biasanya karena menginteraksikan sesuatu yang dikenal dengan istilah pesan 

(Massage). Kemudian untuk menyampaikan atau mengontakan pesan itu 

diperlukan adanya media atau saluran (Channel). Jadi unsur-unsur yang terlibat 

dalam komunikasi itu adalah : komunikator, komunikan, pesan dari saluran atau 

media. Begitu juga dengan hubungan antar manusia yang satu dengan manusia 

lain, dan unsur terjadinya proeses itu selalu ada.
6
 

Ada beberapa pengertian dari interaksi sosial yang ada di lingkungan 

masyarakat, diantaranya : 

1. Menurut Booner, Interaksi Sosial adalah suatu hubungan antara dua individu 

atau lebih, dimana kelakuan individu saling mempengaruhi, mengubah atau 

memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. 

                                                 

3
 Elly M. Setiadi,  Pengantar Ringkas Sosiologi  (Cet.  I;  Jakarta:  Prenada Media Group, 

2020), h. 127. 

4
 Fathur Rahman, “Pola Interaksi  Sosial Guru dan  Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah  

3 Surabaya,” Volume  02  Nomor  03  Tahun  2014. 

5
 Windi  Novia,  Kamus  Ilmiah  Populer  (Pustaka  Gama,  2016),  h. 211 

6
 Sudiman  A.M, Interaksi dan Motivasi Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Raja 

Grafindo  Persada, 2012),  h. 1. 
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2. Menurut Maryati & Suryawati interaksi sosial adalah kontak atau hubungan 

timbal balik atau interstimulasi dan tanggapan antar individu, antar kelompok 

ataupun antar kelompok dan individu.  

3. Menurut Seorjono, interaksi sosial yaitu dasar proses yang terjadi karena 

adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar 

individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok.
7
 

2.  Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

a. Kontak Sosial  

Kontak berasal dari bahasa latin cum atau con yang artinya “Bersama- 

sama dan Tangere yang artinya “Menyentuh”. Jadi, secara etimologi (arti menurut 

bahasa). Secara fisiologi kontak akan terjadi dalam bentuk sentuhan anggota 

tubuh. Dalam konsep sosiologi istilah kontak diartikan dengan objek pokok kajian 

sosiologi sendiri, yaitu : masyarakat atau sosial. Dengan demikian, kontak sosial 

adalah aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang mempunyai arti 

(makna) bagi pelaku, dan penerima membalas aksi tersebut dengan reaksi.
8
 

b. Komunikasi  

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dan pengirim pesan 

kepada penerima pesan melalui media saluran tertentu. Unsur-unsur yang penting 

dari proses komunikasi adalah pesan (Massage), pengirim (Encorder Sender) dan 

penerima (Decorder Receiver), dan saluran (Channel). Proses komunikasi 

dianggap berjalan dengan baik jika ada pemahaman yang sama antara pengirim 

dan penerima tentang pesan yang dikirim.
9
 

                                                 

7
 Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Gowa: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2018),  

h.22. 

8
 Elly M. Setiadi,  Pengantar Ringkas Sosiologi  (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 

2020), h. 32. 

9
 Prayogo Kusumaryo,  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  di Era Revolusi Industri 4.0 

(Cet. I; Yogyakarta:  Cv. Budi Utama, 2021), h. 106. 
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Effendi memaparkan bahwa komunikasi yaitu proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk menginformasikan atau mengubah dan 

memperbaiki sikap, perilaku, dan pendapat seseorang baik secara lisan atau 

dilakukan melalui media.
10

 

3.  Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

a. Proses Sosial Asosiatif 

  Proses sosial asosiatif yaitu suatu proses yang terjadi dalam realitas sosial 

anggota masyarakat dan dalam suasana yang harmoni yang merujuk pada pola-

pola kerja sama. Harmoni sosial itu menghasilkan kondisi sosial yang teratur atau 

disebut social order. Didalam realitas sosial terdapat seperangkat aturan untuk 

mengatur perilaku anggotanya. Jika anggota masyarakat memahami aturan-aturan 

tersebut, maka bentuk-bentuk harmonisasi sosial ini akan terbentuk. Kemudian 

harmoni sosial ini akan menciptakan integrasi sosial, yaitu pola sosial dimana  

anggota masyarakat bersatu dalam menjalin kerja sama.
11

 

 Adapun dalam proses-proses yang asosiatif dibedakan menjadi : 

1. Kerja sama (Cooperation) 

Charles H. Cooley memberikan gambaran tentang mengenai kerja sama 

dalam kehidupan sosial. Kerja sama terjadi ketika orang (individu) menyadari 

bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan memiliki pengetahuan dan 

pengendalian diri untuk mengejar tujuan tersebut melalui kerja sama. Dan 

demikian faktor pendorong munculnya kerja sama adalah adanya kepentingan 

bersama. Sehubung dengan hal tersebut kerja sama dibedakan menjadi tiga 

macam.  

                                                 

10
 Effendi dalam Aas Siti Shochah, Pendidikan Karakter Anak Pra Akil Baliq Berbasis 

Al-Qur‟an  (Pekalongan:  PT. Nasya Expanding Management, 2020), h.36. 

11
 Elly M. Setiadi,  Pengantar Ringkas Sosiologi  (Cet.  I;  Jakarta: Prenada Media Group, 

2020), h. 33. 
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1) Bargaining atau tawar- menawar, yaitu proses menempatkan kesepakatan 

antara 2 orang atau lebih untuk pertukaran barang dan jasa.  

2) Cooperation (Koopetasi), secara khusus yaitu sebuah penerimaan unsur-unsur 

baru dalam kepemimpinan atau implementasi politik dalam suatu organisasi 

sebagai sarana untuk menghindari guncangan terhadap stabilitas organisasi.  

3) Coalition (Koalisi), yaitu kolaborasi antar dua organisasi atau lebih yang 

bekerja untuk mencapai tujuan bersama.  

2. Akomodasi (Accomodation) 

Akomodasi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat 

dimana interaksi sosial yang berlangsung diantara warga masyarakat berlangsung 

dalam keseimbangan.  Akomodasi menurut Gillin dan gillin adalah ungkapan 

yang digunakan oleh sosiolog untuk menggambarkan situasi yang sebanding 

dengan konsep adaptasi yang digunakan oleh ahli biologi untuk menggambarkan 

proses organisme hidup beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Proses 

akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk :  

1) Coercion, atau biasa disebut akomodasi sepihak, yaitu pihak yang berlawanan 

tidak berdaya untuk melawan paksaan kelompok yang berkuasa.   

2) Kompromi (Compromise), secara khusus semacam akomodasi dimana masing-

masing pihak bekerja untuk menurunkan tuntanan yang lain seperti kompromi 

antara karyawan dan pimpinan perusahaan mengenai jam kerja dan gaji. 

3) Toleransi, adalah jenis akomodasi yang ditandai dengan saling menghormati  

melepaskan antara pihak-pihak yang secara fundamental berbeda, 

memungkinkan pihak-pihak untuk bekerja sama. 

4) Konsiliasi, yaitu mengacu pada upaya yang bersifat institusional dan bertujuan 

untuk membawa pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan 

bersama.  
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5) Mediasi, yaitu upaya yang memungkinkan seseorang untuk bekerja sama 

dengan meminta bantuan atau layanan dari pihak ketiga netral.  

6) Arbitrase, yaitu bentuk akomodasi untuk memungkinkan terjadinya kerjasama 

dengan meminta bantuan dari pihak ketiga. Jadi, dalam mediasi pihak ketiga 

memiliki wewenang untuk membuat keputusan penyelesaian tentang 

bagaimana kerjasama itu dilakukan, tetapi dalam arbitrase pihak ketiga 

memiliki wewenang untuk membuat keputusan penyelesaian tentang 

bagaimana kerja sama itu dilakukan. Dengan kata lain, arbitrase disebut 

sebagai perwasitan.  

7) Ajudikasi yang dikenal sebagai pengadilan, adalah salah satu upaya untuk 

menyelesaikan perselisihan atau konflik melalui pengadilan. 
12

 

3. Asimilasi  

Asimilasi adalah proses peleburan budaya, sehingga pihak-pihak atau 

warga-warga dari  dua-tiga kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan 

adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik bersama. Asimilasi akan 

terjadi jika terdapat: 

a. Sekolompok orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda  

b. Untuk jangka waktu tertentu, orang-orang tergabung dalam kelompok tertentu 

dan terhubung secara langsung dan intensif. 

c. Budaya masing-masing kelompok berkembang dan beradaptasi dengan yang 

lain.  

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara lain : 

a. Toleransi  

b. Kesempatan-kesempatan seimbang di bidang ekonomi 

c. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaan 

                                                 

12
 Elly M. Setiadi, Pengantar Ringkas h. 64. 
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d. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan 

e. Perkawinan campuran (amalgation) 

4. Akulturasi  

Akulturasi adalah suatu proses yang terjadi ketika anggota suatu peradaban 

manusia dengan suatu budaya tertentu dihadapkan pada aspek dari budaya lain 

yang diterima dan diolah menjadi budayanya sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian budaya tersebut.
13

 

b. Proses Diasosiatif  

Proses sosial diasosiatif ialah suatu keadaan realitas sosial dalam keadaan 

disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses 

sosial diasosiatif ini dipicu oleh adanya ketidaktertiban sosial atau social disorder. 

1. Persaingan (Competition) 

Persaingan merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok 

manusia terlibat dalam proses melalui bidang kehidupan yang pada saat tertentu 

menjadi pusat perhatian masa tertentu menjadi pusat perhatian public (Khalayak) 

dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam prasangka yang 

telah ada, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Tipe-tipe persaingan 

meliputi persaingan antar pribadi (rivalry) dan persaiangan antar kelompok. 

Berbagai macam persaingan muncul dan menghasilkan beberapa persaingan, 

antara lain: persaingan di bidang ekonomi, persaingan di bidang kebudayaan, 

persaingan memperebutkan posisi dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat, 

persaingan masyarakat, persaingan krusial.
14

 

 Dalam batas-batas tertentu  persaingan memiliki tujuan lain yaitu dapat 

digunakan untuk melakukan selesksi sosial. Jika persaingan digunakan untuk 
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 Elly M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi  h. 26. 

14
 Elly M. Setiadi,  Pengantar Ringkas Sosiologi   h.  37. 
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menentukan siapa individu atau kelompok terbaik. Selain persaingan dalam 

bidang pemasaran produk, juga terdapat persaingan antar pribadi dimana sebelum 

sseorang menduduki jabatan tertentu atau bagi yang menduduki jabatan tinggi 

dilakukan babak penyisihan melalui uji kelayakan yang tujuannya untuk mengisi 

jabatan yang kosong dan harus dari orang-orang yang bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan perhatian yang dibutuhkan.
17

  

2.  Kontravensi (Contravention ) 

Kontravensi merupakan proses sosial yang terjadi antara persaingan dan 

konflik dan ditandai dengan tanda-tanda ketidakpastian tentang diri atau rencana 

seseorang, serta perasaan tersembunyi yang meremehkan, permusuhan, atau 

keraguan tentang identitas seseorang. Ada 5 hal dalam kontravensi mencakup :  

a) Proses umum kontravensi meliputi tindakan seperi penyangkalan, halangan, 

protes dengan kekerasan, dan tindakan menggangu rencana orang lain 

merupakan contoh pelanggaran. 

b)  Bentuk-bentuk kontravensi yang sederhana seperti tindakan pembangkangan 

sederhana, seperti secara terbuka meperdebatkan perilaku orang lain, memaki 

orang lain, membuat pamflet, menghina, memfitnah, memberikan beban bukti 

pada orang lain, dan sebagainya.  

c) Bentuk-bentuk kontravensi yang intensif bersifat penghasutan, menyebarkan 

desas-desus, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada 

orang lain dan sebagainya; 

d) Kontravensi yang bersifat rahasia diantaranya seperti membisikkan rahasia 

pihak lain, perbuatan khianat, dan sebaliknya; 
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Elly M. Setiadi,  Pengantar Ringkas Sosiologi,  h. 38. 
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e) Kontravensi yang bersifat taktis seperti mengejutkan pihak lain, kampanye 

pemilihan umum, dimana partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan 

tempat di pemerintahan.  

3. Konflik  (Conflict) 

Konflik adalah proses sosial dimana masing-masing pihak yang 

berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menghilangkan, menyalahkan 

yang lain untuk berbagai motif, termasuk kebencian atau permusuhan. Berikut ini 

adalah beberapa akar penyebab atau penyebab konflik : yaitu pertama, perbedaan 

antar perorangan atau antar kelompok; Kedua, variabel budaya yang 

mempengaruhi sifat kepribadian seseorang atau kelompok; Ketiga, adanya konflik 

antar kelompok; perubahan nilai dan standar masyarakat adalah faktor keempat 

yang perlu dipertimbangkan.
18

 

4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 

    Berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, 

diantaranya :  

a. Sugesti  

Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada 

orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan 

atau pengaruh tersebut tanpa berfikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh 

seseorang yang berwibawa, mempunyai pengaruh besar, atau terkenal dalam 

masyarakat”; 

b. Imitasi  

Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain 

sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan dalam 

sosialisasi keluarga. Misalnya seorang anak sering meniru kebiasaan-kebiasaan 
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orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakaian. Namun, imitasi sangat 

dipengaruhi oleh lingkungannya terutama lingkungan di sekolah. Karena 

seseorang (terutama saat seseorang sudah menginjak usia remaja) cenderung lebih 

sering di sekolah dan bersosialisasi dengan temannya dengan berbagai macam 

kebasaan”.
19

 

c. Identifikasi  

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang 

untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi menngakibatkan terjadinya 

pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan 

oleh seseorang secara sadar”.  

d. Simpati  

Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang 

lain. Perasaan simpati itu biasanya disampaikan kepada seseorang atau kelompok 

orang (suatu lembaga formal pada saat-saat khusus)”.  

e. Empati 

empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, empati 

merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. 

Empati adalah sebuah keadaan mental, dimana seseorang merasakan pikiran, 

perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain .
20

 

B. Masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

1. Masyarakat  dan Tipe-Tipe Masyarakat  

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang 

hubungan antar manusia dan proses yang muncul dari hubungan manusia di dalam 

masyarakat. Sosiolgi berkaitan dengan interaksi dan proses-proses sosial yang 
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dihasilkan dari interaksi ini. Teori sosiologi sering digunakan untuk memahami 

latar belakang, struktur, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan 

kelompok dalam masyarakat juga dapat diketahui sampai mana susunan dan 

sratifikasi sosial mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial 

yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat.  

 Masyarakat sebagai objek sosiologi didefinisikan sebagai sekelompok 

individu yang telah hidup bersama untuk waktu yang lama dan telah 

mengembangkan nilai-nilai dan norma untuk membina kehidupannya. 

 Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarakat  yang artinya 

ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah society 

yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa 

kebersamaan. 
21

 

a. Pengertian Masyarakat  

Dalam buku sosiologi, kelompok dan masalah sosial karangan (Abdul 

Syani), dijelaskan bahwa kata masyarakat diambil dari dari kata musyarak (arab), 

yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya 

berkumpul bersama hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 

selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia.
22

 

 Menurut Paul B. Horton & C.Hunt, masyarakat merupakan kumpulan 

manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama  

dalam, tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama dan 
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Abdul  Syani dalam Yusnedi  Achmad,  Sosiologi Politik  (Cet.I; Yogyakarta : CV Budi 

Utama, 2019), h .6. 
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melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia 

tertentu. 
23

 

b. Tipe-tipe Masyarakat  

Terdapat empat kriteria yang dapat digunakan untuk mengelompokkan 

masyarakat setempat yang saling berkaitan.  

1. Jumlah penduduk 

2. Luas wilayah pedesaan dan kepadatan penduduk  

3. Fungsi-fungsi masyarakat setempat yang bersangkutan 

4. Organisasi masyarakat lokal yang relevan.
24

 

Sementara itu Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kriteria-kriteria 

kehidupan masyarakat adalah: 

a. Manusia yang hidup bersama-sama setidaknya terdiri atas dua orang 

individu. 

b. Butuh waktu yang lama untuk bercampur atau menyatu. Hubungan antar 

manusia akan menghasilkan lebih banyak manusia, dan sebagai akibat dari 

keberadaan bersama akan muncul sistem komunikasi dan norma-norma yang 

mengatur hubungan antar manusia.  

c. Menyadari bahwa kehidupan manusia saling terikat 

d. Merupakan sistem bersama yang menciptakan kebudayaan sebagai akibat 

dari perasaan saling berhubungan antara satu dan lainnya. 

Dalam buku Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Marion Levy 

mendefinisikan kondisi masyarakat untuk kelangsungan hidup. Pengelompokkan 

manusia adalah sebagai berikut:  
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a. Kekuatan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggota. 

b. Semua atau setengah anggotanya direkrut melalui reproduksi atau kelahiran 

c. Terdapat sistem tindakan utama yang bersifat mandiri. 

d. Talcon Person memperkenalkan loyalitas dalam sebuah tindakan utama. yaitu: 

e. Memperkenalkan generasi berikutnya untuk bersosialisasi 

Berbagai pendapat mengenai masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat adalah sekelompok  manusia yang telah lama tinggal di tempat 

tertentu, memiliki waktu yang relatif lama, mempunyai tata aturan dan norma 

yang memnadu kehidupan untuk mencapai tujuan bersama, dan di tempat tersebut 

anggota-anggotanya bergenerasi berkembangbiak dan berproduksi.
25

 

2)  Masyarakat Muslim dan Masyarakat Non-Muslim  

a. Masyarakat Muslim 

 Masyarakat Muslim  dimaknai sebagai kumpulan orang atau kolompok 

orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perilaku yang sama dan 

dipersatukan oleh kepercayaan atau agama yang sama, yakni Islam. Pengakuan 

dan kepercayaan kepada Allah swt , para malaikat, kitab;kitab, para nabi dan 

rasul, hari kiamat, qada dan qadhar Allah swt menunjukkan persamaan dan 

kepercayaan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, shalat lima waktu sehari 

semalam, menunaikan zakat, puas ramadhan dan menyelesaikan perjalanan ke 

baitullah semaunya digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan agama.kemiripan 

perilaku tradisional, sikap emosi kesetaraan dapat dilihat dari cara orang 

berinteraksi sehari-hari. Komunukasi, kerjasama dan berbagai aktivitas kehidupan 
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2020), h. 19. 



27 

 

 

 

lainnya yang mengacu pada ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-

Qur’an dan Hadist.
26

 

b. Masyarakat Non-Muslim 

Non muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja 

tujuannya tidak mengacu pada satu kelompok agama, tetapi lebih kepada berbagai 

agama dalam semua kepercayaan dan ritualnya.
27

 

C. Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menerapkan  teori tindakan sosial 

dari Max Weber. Tujuan Weber dalam teori tindakannya adalah untuk 

memusatkan perhatian pada individu, pola dan keteraturan aktivitas, daripada 

kolektivitas. “Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami 

secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang 

individual. Weber mengakui bahwa untuk untuk beberapa tujuan kita mungkin 

harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu, namun untuk menafsirkan 

tindakan subjektif dalam karya sosiologi, kolektivitas-kolektivitas ini harus 

memperlakukan kolektivitas sebagai individu, namun untuk menafsirkan tindakan 

subjektif dalam karya sosiologi, kolektivitas-kolektivitas ini harus diperlakukan 

semata-mata sebagai resultan dan mode organisasi dari tindakan individu tertentu, 

karena semua itu diperlakukan sebagai agen dalam agen yang hampir tidak dapat 

mengelak lagi : sosiologi tindakan pada akhirnya berkutat pada individu, bukan 

kolektivitas. 
28
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Tidak semua tindakan manusia dikategorikan sebagai tindakan sosial, 

sebab tindakan sosial dibatasi oleh prasyarat apakah tindakan tersebut 

menimbulkan respon dari pihak lain atau tidak. Tindakan sosial merupakan 

tindakan yang berhubungan dengan orang lain baik antar-individual atau antar 

kelompok. Prasyarat tersebut menentukan apakah tindakan dikategorikan sebagai 

tindakan sosial atau bukan. Tindakan sosial, menurut Max Weber didefinisikan 

sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 

dalam masyarakat.
29

 

Max Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang 

memiliki arti-arti subjektif tersebut kedalam empat tipe. 

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental ( Zwerk Rational) 

“Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan yang dipergunakan untuk 

mencapainya.” 

2. Tindakan rasional Nilai (Work Rational) 

“Sedangkan  tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang 

ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara 

tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu 

yang bersifat absolut.” 

3. Tindakan Afektif (Affectual Action)  

“Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa 

refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, 

tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.” 
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4. Tindakan Tradisional (Tradisional Action) 

“Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu 

karena kebiasaan yang diperoleh dari kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat yang 

berlaku di dalam masyarakat  tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.”
30

 

 Teori ini digunakan sebagai panduan untuk mengetahui tentang Pola 

Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan 

kecamatan mengkendek kabupaten Tana Toraja. 
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/BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif atau studi lapangan (File research) sedangkan pengumpulan data 

menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif didefenisikan sebagai 

penelitian dimana data yang diperoleh berasal dari  hasil wawancara, catatan 

lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnnya.
1
 

Pemilihan penelitian kualitatif deskriptif ini karena peneliti ingin 

mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, 

transparan, mendalam dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan 

konsisten dengan sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 

observasi yang diuraikan dalam bentuk kata-kata. 

 2.   Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang peneliti dapatkan melalui 

observasi awal, maka penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan alasan bahwa meskipun di kelurahan 

tersebut terdapat perbedaan keyakinan diantara kedua masyarakat yaitu 

masyarakat muslim dan non-muslim tetapi mereka tetap hidup berdampingan dan 

rukun hal ini terlihat dengan banyaknya bangunan- bangunan rumah ibadah 

seperti: Mesjid dan Gereja. Maka dari itulah peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam bagaimana pola interaksi yang terjadi pada masyarakat muslim dan non-

muslim yang ada di Kelurahan Tengan. 

                                                 

1
 Moleong,  Penelitian  Kualitatif  (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2010), h. 11. 
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B.  Pendekatan Penelitian 

1.  Pendekatan Sosiologis 

Pemahaman agama dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi. Hal ini 

karena dengan bantuan sosiologi, banyak subjek penelitian baru dapat dipahami 

dengan baik dan tepat. Sosiologi adalah studi yang menganalisis bagaimana 

seseorang hidup bersama dalam masyarakat dan hubungan yang mengatur 

kehidupannya. Dalam kaitannya dengan agama, sosiologi adalah studi yang 

mempelajari dan menyelidiki hubungan-hubungan yang dibentuk manusia untuk 

mengatur kehidupannya.
2
 

“Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui Pola Interaksi Sosial 

Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.” 

Secara khusus istilah social mengacu pada berbagai peristiwa dalam 

masyarakat, yaitu persekutuan manusia serta kemampuan untuk bekerja sama 

untuk meningkatkan kehidupan seseorang.
3
 

C.   Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari informan. Data primer disebut 

juga sebagai data yang asli atau data baru yang sifatnya up-to-date yang 

didapatkan dari Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu wawancara 

dan observasi. 

                                                 

2
Fadlan Kamali Batubara, Metodologi Studi Islam (Cet.  I; Jakarta:  Cv Budi Utama, 

2019),  h. 122. 

3
Burhan Bungin, Penelitian  Kualitataif  : Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan 

Ilmu  Sosial  Lainnya  (Jakarta: Kencana,  2009), h. 27. 
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Data sekunder adalah data yang diperloeh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber seperti internert, biro pusat statistik (bps), buku, laporan, dan 

lain-lain”.
4
 

D.   Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini, yaitu informan dipilih 

dengan cara purposive sampling. Menurut Margono bahwa pemilihan subjek 

dalam purposive sampling berdasarkan dari ciri-ciri tertentu yang dipandang 

memiliki hubungan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. “Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan 

kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.
5
 Penelitian 

ini melibatkan masyarakat yang ada di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Adapun  informan penelitian ini yaitu: 

1 orang Tokoh Agama Kristen  (Pendeta) 

1 orangTokoh Agama Islam (Bapak Imam Kelurahan) 

4 orang masyarakat Muslim,  

3 orang masyarakat Non-Muslim. 

E.   Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu peneliti terjun langsung 

ke lapangan tempat penelitian akan dilakukan untuk mendapatkan data dari 

masyarakat di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja. Berikut akan dijelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini : 

 

 

                                                 

4
 Sandu  Siyoto & Ali Sodik,  Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Cet I;  Yogyakarta: 

Literasi Media  Publishing, 2015),  h. 171. 

5
 Margono dalam Mamik,  Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Cet I Sidoarjo: Zifatatama 

Publisher,  2015),  h .48. 
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a. Observasi (Pengamatan) 

 Observasi atau pengamatan adalah proses penelitian yang melibatkan 

pengamatan terperinci dari suatu situasi dengan tujuan untuk mengamati dan 

memahami perilaku kelompok dan individu dalam situasi tertentu.
6
  

b. Wawancara (Interview) 

Salah satu metode untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan 

melakukan wawancara.  Secara sederhana wawancara dialkukan dengan 

percakapan langsung. Wawancara dapat didefinisikan sebagai percakapan atau 

dialog tatap muka antar pewawancara dengan sumber informasi dimana 

pewawancara mengajukan pertanyaan langsung tentang objek yang akan diteliti 

dan telah dirancang sebelumnya.
7
  

c. Dokumentasi  

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan kamera 

dan alat tulis-menulis, agar data-data yang diperoleh pada saat penelitian lebih 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya hal ini untuk menghindari 

adanya kesalahan dalam penyusunan hasil penelitian. 

F.   Instrument Penelitian 

Peneliti adalah instrument utama dalam penelitian ini. Peneliti 

menguraikan bahwa pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis 

penelitian yang dipilih dengan melihat pada metodologi penelitian. Adapun alat 

bantu yang digunakan peneliti ketika akan mengumpulkan data seperti : 

1. Buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan pada 

saat observasi. 

                                                 

6
 Andra Tersiana,  Metode  Penelitian  (Cet.  I; Yogyakarta:  Start Up, 2018),  h. 12. 

7
 Muri Yusuf,  Penelian: Kualitatif,  Kuantitatif  & Gabungan  (Jakarta:  Kencana,  2014),  

h.372. 
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2. Handphone atau ponsel sebagai alat untuk merekam jawaban dari informan 

pada saat wawancara. 

G.    Teknik Pengolahan Data dan Analisi Data 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Salah satu teknik analisis data kualitatif adalah Reduksi Data. Reduksi 

data adalah jenis analisis dimana data diasah, digabungkan, dipandu, dihilangkan, 

dan diatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dicapai. Reduksi data 

adalah proses pemikiran yang rumit yang memerlukan tingkat kecerdasan, 

kemampuan beradaptasi, dan pemahaman yang tinggi.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Salah satu metode analisis data kualitatif adalah penyajian data, penyajian 

data adalah kegiatan diamana sekumpulan data disusun sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. Data kualitatif biasanya disajikan sebagai teks naratif (dalam bentuk 

catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan).  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

 Salah satu teknik analisis data kuaitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan disebut 

kesimpulan. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah langkah ketiga dalam 

analisis data kualitatif. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, dan akan 

direvisi jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data 

berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale, terletak antara 2º-3º 

LS dan 119º-120º BT,  dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km
2
.  Adapun batas 

wilayah Kabupaten Tana Toraja. 

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi 

Sulawesi  Barat 

b.  Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten 

Pinrang  

c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Luwu 

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Sulawei Barat. 

Jarak ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota Provinsi Sulawesi-

Selatan mencapai 329 Km yang melalui kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, 

Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. 

Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamaan, 112 

Lembang dan 47 Kelurahan. Sebagaian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja 

beragama Kristen. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah ini 

dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing.  

Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang 

dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni diatas 25%. 

Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah 

dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara ˂ 300 m- 2500 m ˃ diatas 

permukaan laut. Bagian terendah Kabupaten Tana Toraja berada di Kecamatan 

Bonggakaradeng, sedangkan bagian tertinggi berada di Kecamatan Bittuang.  

35 
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Keadaan hidrologi di Kabupaten Tana Toraja dapat diamati dengan adanya 

air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan 

(run off) dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang 

dangkal, serta sebagaian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering 

dikategorikan sebagai air tanah. Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat 

di Kabupaten Tana Toraja berasal dari sungai Saddang yang merupakan sungai 

terpanjang yang berada di Sulawesi- Selatan serta beberapa sungai-sungai yang 

mengalir di wilayah tersebut diantaranya Sungai Mai’ting, Sungai Saluputti, 

Sungai Maulu, Sungai Surame, Sungai Sarambu yang pada umumnya bersumber 

dari mata air pegunungan. Kabupaten Tana Toraja termasuk daerah yang beriklim 

tropis basah, temperatur suhu rata-rata antara 15º c- 28º c dengan kelembapan 

udara antara 82-86 %, curaha hujan rata-rata 1500 mm/tahun sampai lebih dari 

3500 mm/tahun.
1
 

Mengkendek adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tana 

Toraja, Kota Makale. Kecamatan ini berada di bagian Selatan Kabupaten Tana 

Toraja dengan ibu kota Tengan pada tahun 2007, dengan luas wilayah sebesar 

196,74 km
2 

kecamatan ini kemudian dimekarkan sehingga muncul kecamatan 

baru yaitu Gandang Batu Sillanan. Daftar lembang dan kelurahan yang ada di 

Kecamatan Mengkendek : Buntu Datu, Buntu Tangli, Ke’pe Tinoring, Gasing, 

Marinding, Pakala Pa’tengko, Palipu, Randanan, Rante Dada, Simbuang, Uluway, 

Uluway Barat yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu ( Kelurahan Lemo, Rante Kuala, 

Tengan, dan Tampo.
2 

Berbicara mengenai Kecamatan Mengkendek, tentunya tidak jauh dari 

pembicaraan tentang Tana Toraja baik dari keadaan masyarakatnya, agama, dan 

juga tentang pendidikan. Pada mulanya Mengkendek disebut “Lembang 

                                                 
1
 Sulselprov.go.id/pages/desˍkab/19 

2
 https://infonesia.id/wilayah/sulawesi-selatan/tana-toraja/mengkendek/ 
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Mengkendek” dalam sebutan “Basse adinna Tallu Lembang” yang artinya 

Mengkendek adalah urutan ketiga dari tiga lembang sekarang disebut Kecamatan. 

Tiga lembang tersebut adalah Makale, Sangalla’, dan Mengkendek sendiri. 

Gabungan dari tiga kecamatan itu dikenal dengan istilah “Tallu Lembangna”. 

Adapun sebutan Tallu Lembangna adalah karena Mengkendek bagian yang tak 

dapat terpisahkan dari tiga dimensi Lembang (Kampung Besar) yaitu : 

1. Makale Basse Kakanna Tallu Lembang (urutan satu dari tiga unsur 

kampung besar) 

2. Sangalla‟ Basse Tangngana (pertengahan /urutan kedua dari awal dan 

kedua dari akhir) 

3. Mengkendek Basse Adinna Tallu (adik ketiga dari terakhir dari tiga 

dimensi). 

Kecamatan Mengkendek adalah salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tana Toraja yang memiliki luas 196,74 km
2
. Di Kecamatan 

Mengkendek terdapat 4 Kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Tengan yang 

menjadi lokasi penelitian dari skripsi ini.  

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengekendek Kabupaten Tana Toraja 

dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur udara. Jarak dari Kota Makassar ke 

Kelurahan Tengan yaitu sekitar ± 8 jam perjalanan, jika menggunakan jalur udara 

membutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan harga tiket sebesar Rp. 400.000,00, 

jika menggunakan mobil dengan tarif sebesar Rp. 200.000,00. Perjalanan dari 

kota Makassar menuju ke Kelurahan Tengan Kabupaten Tana Toraja dikelilingi 

oleh bentengan pemandangan alam yang indah dimulai dari Kabupaten Maros, 

Kabupaten Pangkep, dan ketika memasuki kawasan Kabupaten Barru disambut 

dengan pemandangan alam lautnya, yaitu pantai  Kupa  yang memiliki air yang 
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jernih dan panorama yang cantik, perjalanan menuju Toraja begitu memanjakan 

mata melihat indahnya pegunungan di sisi kiri  dan kanan jalan.  

Selanjutnya di Kota Pare-Pare pemandangan yang luar biasa, berupa 

perbukitan hijau yang dikombinasikan dengan pantai dan laut indah selat 

Makassar, setelah itu wilayah selanjutnya adalah wilayah Kabupaten Pinrang 

dimana sepanjang perjalanan terlihat kondisi rumah rata-rata nampak terlihat 

sederhana yang sebagian besar bermodel rumah panggung serta hamparan sawah 

milik masyarakat yang semakin menambah keindahan perjalanan menuju 

Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya arah Kabupaten Enrekang, kabupaten 

Enrekang dikenal sebagai tanah tertinggi di pulau Sulawesi. Disana terdapat 

Gunung Latimojong dengan ketinggian 3860 mpdl.   

Salah satu titik di Kabupaten Enrekang yang kerap dijadikan  resort point 

adalah Buntu Kabobong atau Gunung Nona. Tepat di seberang jalan  kita bisa 

melihat panorama keindahan gunung Bampapuang. Setelah itu sampailahlah ke 

Kabupaten Tana Toraja. Setelah melewati perbatasan antara Kabupaten Enrekang 

dan Kabupaten Tana Toraja, jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke 

Kelurahan Tengan sebagai lokasi penelitian yaitu sekitar 1 jam. Kelurahan Tengan 

berada di jalan poros Enrekang-Toraja.   

1. Letak Geografis  Kelurahan Tengan 

Keadaan geografis Kelurahan Tengan nampak terlihat sejuk nan-indah. 

Kelurahan Tengan terdiri dari dataran tinggi dan udara yang dingin, pohon-pohon 

besar tumbuh dimana-mana, seperti pohon jati, bambu, pisang, pinus dan 

sebagainya. Hamparan lahan sawah milik penduduk sepanjang jalan yang tiap 

tahunnya digarap oleh petani, bangunan-bangunan yang merupakan ciri khas 

masyarakat Tana Toraja menghiasi setiap halaman rumah sehingga menjadi 

pemandangan tersendiri di Kelurahan ini.  
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Di sepanjang jalan di Kelurahan Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana 

Toraja kondisi rumah rata-rata nampak terlihat sederhana yang sebagaian besar 

bermodel panggung khas rumah Toraja yang bangunannya terbuat dari kayu dan 

sebagian rumah lainnya ada yang bermodel Jawa dengan terbuat dari bahan batu 

dan kayu tapi tidak menghilangkan ciri khas Toraja, setiap halaman penduduk ada 

juga rumah kecil yang merupakan kebudayaan  masyarakat Tana Toraja yang 

dikenal dengan rumah Tongkonan, biasa digunakan masyarakat Kelurahan 

Tengan untuk menyimpan gabah mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja 2022 
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Kelurahan Tengan terletak pada 119º- 112º Bujur Timur dan 2º-3º Lintang Selatan  

dengan luas wilayah 9,75 km
2
 yang terdiri dari 4 lingkungan. Wilayah Kelurahan 

Tengan merupakan dataran tinggi dengan batas-batas  : 

a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Lembang Ke’pe Tinoring 

b. Sebelah Utara  : berbatasan dengan Lembang Palipu 

c. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kelurahan Botang dan KelurahanAriang 

d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lembang Randanan. 

Tabel 1. Bagian-Bagian Kelurahan Tengan 

 

NO Lingkungan Kepala Lingkungan Jumlah RT 

1 Lingkungan Tengan Restu Patibang 2 RT 

2 Lingkungan Garampa’ Daniel Mangontan 3 RT 

3 Lingkungan Kalimbu’bu Muchlis Randa 2 RT 

4 Lingkungan Pangulu Samuel Pidu 2 RT 

(Sumber Data: Profil dan data Kelurahan Tengan tahun 2021, diambil pada 

tanggal 24 Januari 2022. 

 

2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Tengan 

Kelurahan Tengan sekarang dipimpin oleh Bapak Darnoto Tangkepalinda 

S.E yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa stafnya yang memiliki peran 

masing-masing. Berikut ini bagan dan struktur pemerintahan di Kelurahan Tengan 

sebagai berikut  
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Bagan 1. Sistem Pemerintahan di Kelurahan Tengan 

 
 

3. Keadaan Penduduk 

Penduduk di Kelurahan Tengan terdiri dari 3.134 jiwa dan jumlah kepala 

keluarga  sebesar 749 KK. Adapun jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 1.575 

jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.559 jiwa. Perbandingan jumlah 

penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk 

perempuan. Penduduk di Kelurahan Tengan merupakan suku Toraja asli dan 

sebagian kecil merupakan penduduk pendatang yang berasal dari daerah lain yang 

berdomisili dan menetap di Kelurahan Tengan 

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kelurahan Tengan. 

 

No Penduduk Jiwa  

1 Laki-laki 1575 

2 Perempuan 1559 

Jumlah 3.134 Jiwa 

 (Sumber Data: Profil dan data Kelurahan Tengan tahun 2021, diambil   

pada tanggal 24 Januari 2022).   

Lurah 

Darnoto Tangkepalindang,S.E 

Seksi Pemerintahan 

Natalia Randa Bunga 

Seksi Trantib 

Hans Batara Randa 

Seksi Sosbud 

Tabita Talingtabu 

SEKRETARIS 

Aris Palimpun, S.E 
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4. Kehidupan Sosial Keagamaan  

Realitas keagamaan di Kelurahan Tengan, adalah sebuah kekayaan yang 

perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Karena disitulah akan melahirkan 

sebuah corak keagamaan akan identitas kemasyarakatannya. Identitas keagamaan 

di Kelurahan Tengan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan 

kebersamaan antar sesama penganut umat beragama. Hidup damai dalam 

kebertetanggan antar penganut beragama di Kelurahan Tengan sudah lama 

teramat baik. Terdapat dua keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat yaitu 

masyarakatnya terdiri dari masyarakat Muslim dan masyarakat Non-Muslim. 

Masyarakat Muslim yaitu mereka yang menganut ajaran Islam dan Masyarakat 

Non-Muslim yaitu masyarakat yang menganut ajaran diluar ajaran Islam yaitu 

(Agama Kristen dan Katolik), sedangkan agama Hindu dan agama Buddha tidak 

ada penganutnya. Tempat ibadah yakni Mesjid ada tiga, dan tempat Ibadah Non-

Muslim yakni Gereja ada 14 Unit yang ada di Kelurahan Tengan Kec. 

Mengekndek Kab. Tana Toraja.  

Kedua masyarakat tersebut hidup berdampingan dan rukun, saling 

menghargai dan sikap toleransi diantara mereka.  Perbedaan agama antara 

masyarakat Muslim dan masyarakat Non-Muslim tidak menjadi penghalang 

antara kedua masyarakat tersebut untuk saling berinteraksi. Kehidupan sosial 

keagamaan masyarakat Muslim dan masyarakat Non-Muslim di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja berjalan sesuai dengan 

norma-norma dan nilai keagamaan yang berlaku dalam masyarakat.  

Untuk mengetahui jumlah penduduk masyarakat Muslim dan Non;Muslim 

di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, berikut ini 

adalah tabel jumlah pendudk Kelurahan Tengan berdasarkan agama yang dianut 

oleh masyarakat setempat.  
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

 

No Agama Jumlah Jiwa 

1 Islam 278 

2 Kristen 2541 

3 Katolik 315 

Jumlah 3.134 Jiwa 

(Sumber Data:  Profil dan data Kelurahan Tengan tahun 2021, diambil 

pada tanggal 24 Januari 2020) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di 

Kelurahan Tengan jika ditinjau dari kepercayaan atau agama didominasi oleh 

mayoritas agama Kristen dengan jumlah penduduk 2541 jiwa kemudian agama 

Katolik dengan jumlah penduduk sebesar 315 jiwa dan agama Islam sebesar 278 

jiwa.  Perbedaan antara jumlah penduduk masyarakat Muslim dan masyarakat 

Non-Muslim di Kelurahan Tengan sangatlah siginifikan perbedaan jumlah 

penduduk yang sangat jauh. Masyarakat Muslim di Kelurahan Tengan adalah 

sebagian kecil atau minoritas yang dapat berinteraksi dengan baik terhadap 

masyarakat yang mayoritas Non-Muslim serta dapat menjalin hubungan 

kerjasama yang baik sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tentram di 

Kelurahan tersebut.  
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Tabel 4. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

 

No Sarana Peribadatan Jumlah 

1 Masjid 3 Unit 

2 Gereja 14 Unit 

                  (Sumber Data: Profil dan data Kelurahan Tengan tahun 2021, diambil   

pada tanggal 28 Januari 2022) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Kelurahan 

Tengan termasuk golongan masyarakat yang agamis dengan tersedianya semua 

rumah ibadah dari yaitu Mesjid dan Gereja.  

5. Pendidikan  

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering 

terjadi dibawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. 

Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berfikir, merasa, 

atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan pada umumnya dibagi 

menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian 

perguruan tinggi, universitas atau magang.
1
 Pendidikan adalah masalah penting 

untuk memajukan tingkat perekonomian pada khususnya. Tingkat pendidkan yang 

tinggi dapat meningkatkan kecakapan dan selanjutnya mendorong untuk 

tumbuhnya keterampilan kewirausahaan sehingga membantu program pemerintah 

untuk membuka lapangan pekerjaan baru dalam mengatasi pengangguran. 

                                                 
1
Fathurrahman, Pendidikan Sosial dan Budaya, Lamongan: Academia Publication, Cet. I; 

2021, h. 69.  
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Pendidikan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pokir individu serta 

mempermudah menerima informasi yang lebih maju. 

Ada dua jenis pendidikan yang selama ini dikenal dalam dunia pendidikan, 

yaitu:  

a. Pendidikan formal, yaitu pendidikan bertingkat yang dilakukan dalam 

lingkungan sekolah dengan kurikulum dan metode pendidikan yang diatur 

oleh pemerintah. 

b. Non-formal, yaitu pendidikan di luar sekolah. Hal ini meliputi kurses, les, 

pengajaran lain dan sebagainya.  

Masyarakat yang ada di Kelurahan Tengan menyekolahkan anaknya  dan 

mengenyam pendidikan di sekolah formal, karena begitu pentingnya pendidikan 

di kalangan masyarakat sehingga membuat para orang tua untuk menyekolahkan 

anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. Perbedaan agama di Kelurahan 

Tengan tidak mengurunkan niat para orang tua khusunya (Muslim) untuk tidak 

menyekolahkan anak-anaknya, bahkan ada orang tua yang beragama islam dan 

menyelohkan anaknya di Sekoah Dasar yang didalamnya terdapat juga anak-anak 

yang beragama Non-Muslim, meskipun tergolong masyarakat yang minoritas di 

Kelurahan tersebut. Justru dengan memberikan pendidikan akan mempermudah 

anak-anak masyarakat Muslim untuk berbaur dan bergaul dengan masyarakat 

Non-muslim, sehingga tetap terjalin silahturahmi yang baik dan tentram  serta rasa 

untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama makhluk. 

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tengan beragam yaitu SD, SLTP, 

dan SMA. 
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Tabel 5 

Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek  

Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 

 

No Jenis Pendidikan      Jumlah  

1 TK 1  Unit 

2 SD 2 Unit 

3 SLTP 1 Unit 

4 SMA 1 unit 

Jumlah 5 Unit 

(Sumber Data: Profil dan data Kelurahan Tengan tahun 2021, diambil pada 

tanggal 31 Januari 2022). 
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B. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial masyarakat Muslim dan Non-Muslim di 

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

Sebagai sebuah kecamatan yang berada di sebuah jalan poros Enrekang-

Toraja sudah pasti Kecamatan Mengkendek memiliki jumlah penduduk yang 

bervariasi atau heterogen baik dilihat dari segi etnis, agama, dan budaya. 

Keberagaman dalam bidang agama ini terlihat sebagaimana pada tabel 3 di atas, 

yang menggambarkan akan begitu jelasnya kemungkinan terjadinya interaksi 

sosial. Islam sebagai agama yang pemeluknya minoritas di Kelurahan Tengan 

Kecamatan Mengkendek dengan jumlah jiwa sebesar 278 orang kemudian hidup 

bersama dengan kelompok mayoritas agama Kristen. Penelitian ini mengambil 

subjek penelitian yaitu pemeluk agama yang lebih dominan yaitu kristen  ataupun 

Katolik dengan kelompok minoritas yaitu pemeluk agama Islam. Berbeda dengan 

wilayah lainnya di Indonesia yang sering didengar terjadinya konflik antar umat 

beragama, maka di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek dalam konteks 

historinya hampir tidak pernah terdengar adanya konflik antar umat beragama 

baik itu masyarakat Muslim ataupun masyarakat Non-Muslim. Hal demikian 

menarik untuk dilihat bagaimana interaksi antar masyarakat Muslim dan 

masyarakat Non-Muslim sehingga kehidupan dari kedua pemeluk agama ini bisa 

hidup berdampingan dan rukun.  

Salah satu cara yang dapat mempererat suatu persaudaraan dan toleransi 

antar umat beragama adalah dengan melakukan komunikasi yang baik dan positif 

antar sesama umat beragama baik masyarakat Muslim maupun masyarakat Non-

Muslim di Kelurahan Tengan. Hal ini agar terwujudnya kedamaian dan kebagiaan 

yang universal. Disini peneliti melihat bahwa perbedaan agama tak lantas 

menjadikan kedua masyarakat baik itu masyarakat Muslim dan masyarakat Non-

Muslim terlibat pertentangan ataupun pertikaian, agama dijadikan sebagai perekat 
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solidaritas antar sesama kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut. 

Kedua masyarakat dapat hidup berdampingan, rukun dan saling menghargai, 

menghormati antar sesama pemeluk agama lain.  

Untuk memahami dan mengetahui lanjut terkait dengan proses dan bentuk-

bentuk interaksi sosial yang terjadi di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja. Syarat terjadinya sebuah interaksi sosial adalah dengan 

adanya kontak sosial dan adanya komunikasi, tanpa kedua syarat tersebut, 

interaksi sosial tidak akan terjadi karena melalui kontak sosial dan komunikasi 

seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, atau perasaan-

perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain.  

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial 

yang terjadi di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja. Terdapat dua macam bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di Kelurahan 

Tengan yaitu terdiri dari proses sosial asosiatif dan proses sosial diasosiatif. 

Proses sosial asosiaitf terbagi atas (kerjasama, akomodasi, asimilasi dan 

akulturasi) sedangkan proses sosial diasosiatif terbagi atas (persaingan, konflik 

dan kontravensi atau pertentangan). Proses sosial diasosiatif yang terjadi di 

Kelurahan Tengan yaitu persaingan. Mengenai hal itu, bentuk persaingan yang 

terjadi yaitu persaingan dalam bidang ekonomi yang sehat dan sportif. Untuk 

mengetahui lebih lanjut peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai 

bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.  
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1. Proses Sosial Asosiatif 

Proses sosial asosiatif yaitu suatu proses yang terjadi didalam realitas 

sosial anggota masyarakat dalam keadaan yang harmoni yang merujuk pada pola-

pola kerjasama. Dalam proses sosial asosiatif membahas 4 hal yaitu : kerjasama, 

akomodasi, asimilasi, akulturasi dan dijabarkan sebagai berikut : 

a. Kerja sama 

Kerja sama akan muncul ketika orang (individu) menyadari bahwa mereka 

memiliki tujuan yang sama dan memiliki pengetahuan dan pengendalian diri 

untuk mengejar tujuan tersebut melalui kerja sama dan demikian faktor pendorong 

munculnya kerja sama adalah adanya kepentingan bersama, hal yang sama 

dilakukan masyakat yang ada di Kelurahan Tengan mereka saling bekerja sama 

dalam hal bergotong royong seperti : kerjabakti yang dilakukan setiap hari minggu 

dan kerjasama dalam bidang ekonomi.  

Kerja sama yang terjadi di Kelurahan Tengan antara masyarakat Muslim 

dan masyarakat Non-Muslim terjalin dengan baik. Berdasarkan hasil observasi 

yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat yang ada di 

Kelurahan Tengan terdiri dari 2 pemeluk agama yaitu agama Islam dan Kristen, 

sekalipun berbeda latar belakang agama tetapi masyarakat yang ada di Kelurahan 

Tengan dapat melakukan kerja sama dengan baik hal ini dapat terlihat dalam kerja 

sama dalam bidang sosial ataupun bidang ekonomi, seperti yang disaksikan 

langsung oleh peneliti bahwa kerja sama dalam bidang ekonomi yang dilakukan 

oleh masyarakat Muslim dan Non-Muslim yang saling berkerja sama dimana 

pemilik ternak tersebut adalah masyarakat Muslim dan kemudian melakukan kerja 

sama dengan masyarakat Non-Muslim, masyarakat Non-muslim inilah yang 

menjaga dan memelihara ternak tersebut. Hal ini dikuatkan dengan hasil 

wawancara dengan bapak Yohannes Kanni (Masyarakat Non-Muslim).  
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Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota masyarakat di 

Kelurahan Tengan yang bernama Bapak Yohannes Kanni yang mengatakan 

bahwa : 

 

“Masyarakat yang ada di Kelurahan Tengan terdiri dari masyarakat 

Muslim dan masyarakat Non-Muslim dimana jika berbicara mengenai 

kerja sama, kerja sama yang terjalin disini sangat baik, hal ini bisa kita 

lihat dari saya pribadi saya bekerja sama dengan salah satu tetangga saya 

yang beragama Islam dimana kami bekerja sama  dalam hal ekonomi, dia 

membeli 100 ekor itik yang kemudian sayalah yang memelihara dan 

menjaga ternak tersebut, kemudian hasil dari penjualan ternak tersebut 

dibagi dua”.
2
 

Selain kerjasama dalam kegiatan ekonomi, kerjasama yang terjalin di 

Kelurahan Tengan ini juga terlihat dalam kegiatan adat seperti pada acara 

pernikahan, perbedaan agama tak lantas membuat masyarakat untuk tidak berbaur. 

Peneliti melihat bahwa pada saat ada acara pernikahan yang dilakukan oleh 

masyarakat Muslim, terdapat pula masyarakat Non-Muslim yang ikut 

berpartisipasi dalam persiapan pernikahan tersebut. Hal demikian juga terjadi 

ketika diadakannya pesta kematian atau pernikahan di kalangan masyarakat Non-

Muslim, dimana masyarakat Muslim juga ikut membantu mengambil bambu dan 

papan yang akan digunakan untuk membuat pondok-pondok  sebagai tempat tamu 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim dan pemasangan tenda. Keikutsertaan 

masyarakat dalam kegiatan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Adriana, 

bahwa : 

“Ketika ada acara perkawinan di rumah tetangga yang beragama Kristen   

saya tetap berusaha menghadirinya untuk berpatisipasi dalam 

menyelesaikan berbagai aktivitas yang bisa dibantu. Selain itu kerja sama 

yang terjalin antara masyarakat Muslim dan Non-Muslim terlihat ketika 

masing-masing pemeluk agama bahu-membahu dan saling tolong-

menolong dalam hal persiapan hari raya dari kedua masyarakat. 

Contohnya ketika perayaan hari raya idul fitri atau idul adha masyarakat 

Non-Muslim juga ikut membantu, tanpa adanya pandangan perbedaan 

                                                 
2
 Bapak Yohannes Kanni (40 Tahun), Masyarakat Non-Muslim, “wawancara” di 

Kelurahan Tengan, tgl. 01 Februari 2022.  
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agama diantara kedua masyarakat tersebut, dan begitupun sebaliknya 

ketika ada acara pernikahan atau pesta kematian oleh masyarakat Non-

muslim, masyarakat Muslim juga ikut membantu mereka seperti 

membantu mendirikan pondok-pondok (lantang) dan pemasangan tenda.”
3
 

Hubungan interaksi dalam menjalin kerukunan beragama antara 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim yang sangat akrab di Kelurahan Tengan 

juga terjadi dalam kehidupan sosial seperti menjenguk atau berkunjung ke rumah 

sakit jika ada masyarakat Kelurahan Tengan yang sakit, melahirkan dan 

sebagainya. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Maria, beliau mengatakan :  

“Pola interaksi sosial antar masyarakat Muslim dan Non-Muslim yang ada 

disini terjalin dengan baik, salah satunya yaitu kerja sama yang terbangun 

selama ini di jaga dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari kerja sama 

yang terjalin antar masyarakat Muslim dan Non-Muslim sangat terasa, 

kerja sama tidak hanya dilakukan dalam persolan pekerjaan tetapi juga 

pada sikap dan kepedulian sesama, kepedulian dan rasa simpati seperti : 

menjenguk orang yang sakit, berkunjung ke rumah duka ketika ada yang 

mengalami musibah (baik itu masyarakat Muslim dan masyarakat Non-

Muslim), masyarakat juga ikut merasakan kesedihan yang dialami”.
4
  

Observasi yang dilakukan peneliti, Selain kerja sama yang juga terjadi di 

Kelurahan Tengan yakni pada saat kegiatan bersih-bersih. Masyarakat dalam 

bergotong-royong tidak hanya membersihkan lokasi-lokasi yang berdekatan 

dengan rumah mereka atau seputar rumah ibadah mereka masing-masing, tetapi 

saling membantu, seperti membersihkan bangunan milik umum (Kantor 

Kelurahan) dan termasuk juga parit-parit yang membuat pandangan masyarakat 

tergangu, serta masyarakat Muslim dan Non-Muslim saling membantu ketika ada 

masyarakat yang akan membangun rumah. Dalam membersihkan ini semua 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim bekerja sama dan saling melengkapi dalam 

                                                 
3
 Ibu Adriana  (41 Tahun),  Masyarakat Muslim, “wawancara” di Kelurahan Tengan, tgl 

01 Februari 2022. 
4
 Ibu Maria , (50 Tahun),  Masyarakat Non-Muslim, “wawancara” di Kelurahan Tengan, 

tgl 01 Februari 2022. 
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berbagai sarana dan prasarana seperti parang, cangkul, sekop dan alat-alat 

kebersihan lainya.  

Informasi di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Halim, 

beliau mengatakan :  

“Kami disini jika ada kegiatan bersih-bersih semua masyarakat baik itu 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim ikut serta dan berpatisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Seperti kegiatan bersih-bersih untuk menyambut hari 

kemerdekaan 17 Agustus 1945, kami saling membantu dan melengkapi 

berbagi kebutuhan, baik itu ketika saya mau pinjam alat seperti parang, 

cangkul, sekop dan alat-alat kebersihan lainnya, kami semua tidak 

sungkan-sungkan untuk meminjam alat kebersihan milik masyarakat 

Muslim ataupun Non-Muslim dan kami, selain itu ketika ada masyarakat 

yang akan membangun rumah maka kamipun membantunya tanpa 

memandang apakah itu masyarakat Muslim atau Non-Muslim”.
5
  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk kerja 

sama yang terjalin antara pemeluk agama Muslim dan Non-Muslim terjalin sama 

pada masyarakat umumnya, masyarakat yang ada pada Kelurahan Tengan 

melakukan kerja sama tanpa memandang status agama serta eratnya rasa 

persaudaraan diantara masyarakat Muslim dan Non-Muslim. Pola interaksi sosial 

antar masyarakat Muslim dan Non-Muslim terjaga dengan baik dan harmonis, hal 

ini karena masyarakat Muslim dan Non-Muslim sangat menjaga aturan yang 

berlaku dalam lingkungan tersebut, di Kelurahan Tengan mayoritas masyarakat 

memeluk agama Kristen yang sangat menjaga pola interaksi dengan masyarakat 

Islam hal ini terlihat dengan adanya keakraban masyarakat sekitar dengan 

masyarakat agama lain saat melakukan kerja sama. Dasar kerja sama dalam 

bentuk gotong royong dan tolong- menolong antar sesama masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim.  

Kerja sama juga terjadi di kalangan  ibu-ibu yang ada di Kelurahan Tengan 

yaitu terbentuknya sebuah kelompok tani wanita (Dasawisma). Dimana di dalam 

                                                 
5
 Bapak Halim (42 Tahun), Masyarakat Muslim, “wawancara” di Kelurahan Tengan, tgl, 

01 Februari 2022.  
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kelompok tersebut bukan hanya masyarakat Muslim tetapi terdapat juga 

masyarakat Non-Muslim. Sebagaimana yang diungkapakan oleh Ibu Marliana, 

beliau mengatakan :  

“Di Kelurahan Tengan ini terbentuk sebuah kelompok tani wanita 

dimana ibu-ibu saling bekerjasama dalam kegiatan pertanian, disini kami 

saling berbaur dalam kegiatan seperti bersama- sama memulai menaman 

sayuran dan bibit dan pupuknya itu berasal dari pemerintah setempat, kita 

juga diajari cara bertani dengan baik.
6
 

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu Tabita, beliau mengatakan bahwa: 

 

“Saya tergabung dalam kelompok Dasawisma  atau kelompok tani wanita 

nah disini bukan hanya masyarakat Non-Muslim yang terdapat di dalam 

kelompok tersebut, tetapi juga terdapat masyarakat Muslim,  sudah ada 

peraturan dan ketetapan bersama bahwa pertemuan di kantor kelurahan 

dilaksanakan setiap 2 kali sebulan”.
7
 

Keterangan informasi di atas merupakan bentuk interaksi yang terjadi 

antara masyarakat Muslim dan Non-Muslim bahwa selain kerjasama dalam 

bidang ekonomi ataupun dalam hal sosial, kerja sama juga terjalin di kalangan 

ibu-ibu dimana mereka saling bekerja sama dalam kelompok dasawisma  Mereka 

saling bekerja sama tanpa adanya pandangan agama di dalamnya. 

b. Asimilasi  

Adalah proses peleburan budaya, sehingga pihak-pihak atau warga-warga 

dari dua-tiga kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan adanya 

kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik bersama menjadi budaya baru 

yang dikenal dengan budaya campuran. Bentuk dari asimilasi yang terjadi di 

Kelurahan Tengan yaitu melalui perkawinan campuran.  

Asimilasi adalah suatu bentuk dari proses sosial asosiatif dimana 

perkawinan itu adalah sebuah ikatan suci yang terjadi dalam proses kehidupan 

                                                 
6
Ibu Marliana, (48 Tahun),  Masyarakat Muslim, “wawancara” di Kelurahan Tengan tgl. 

02 Februari 2022.  
7
 Ibu Tabita, (39 Tahun),  Masyarakat  Non-Muslim , “wawancara” di Kelurahan Tengan 

tgl, 02 Februari 2022. 
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manusia. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Tengan. Pernikahan campuran yang 

terjadi antara masyarakat yang beragama Kristen kemudian memutuskan masuk 

ke agama Islam sebelum mereka menikah, sehingga keduanya memiliki suku 

campura. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ros, selaku salah satu Ibu Pendeta 

yang ada di Kelurahan Tengan, beliau mengatakan bahwa : 

 

“Memang pernah terjadi pernikahan campuran antara masyarakat suku 

bugis dan suku toraja, dimana salah satu pihak yang menganut agama 

Kristen memutuskan untuk masuk ke agama Islam agar pernikahan mereka 

tetap bisa dilaksanakan dengan sah,”.
8
 

Hal yang  sama disampaikan oleh bapak Imam Kelurahan (Bapak Irsandi), 

beliau mengatakan bahwa : 

“Di lingkungan ini memang ada salah satu masyarakat yang menikah 

dengan perbedaan agama, tetapi ketika hendak menikah pihak perempuan  

yang beragama kristen kemudian menjadi mualaf dan menikah sesuai 

dengan syariat islam.”.
9
 

 

        Pendapat dari Ibu Marliana, beliau mengatakan : 

“Saya sudah lama menetap di Kelurahan Tengan saya adalah orang asli 

Toraja, kemudian  menikah dengan suami yang berasal dari keturanan suku 

Jawa dan sekarang kami menetap dan bertempat tinggal disini sudah sekitar 

20 tahun, suami saya sudah mengetahui kebiasaan maupun adat-istiadat 

yang ada di Tana Toraja khususnya di wilayah Kelurahan Tengan. Suami 

saya sudah bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat disini” 
10

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan 

Tengan memang terjadi sebuah pernikahan campuran antara masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim selain itu mereka saling berbaur dimana masyarakat saling 

                                                 
8
Ibu Ros (47 Tahun), Anggota Masyarakat Non-Muslim “wawancara” di Kelurahan 

Tengan, tgl 02 Februari 2022. 
9
 Bapak Irsandi (49 Tahun), Anggota Masyarakat Muslim, “wawancara”, di Kelurahan 

Tengan, tgl 02 Februari 2022. 
10

 Ibu Marliana, (48 Tahun), Anggota Masyarakat Muslim, “wawancara”, 08 Februari 

2022. 



55 
 

 

 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan adat-istiadat yang berlaku di Kelurahan 

Tengan. 

 

c.  Akomodasi  

Akomodasi memiliki dua makna dalam konteks yang berbeda yaitu dalam 

konteks menunjukkan keadaan, dimana adanya suatu keseimbangan dalam 

interaksi sosial antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam 

kaitannya dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Akomodasi dalam konteks proses, menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.  

Seperti yang terjadi di Kelurahan Tengan proses akomodasi antara 

masyarakat Muslim dan masyarakat Non-Muslim  terjadi penyesuaian terhadap 

permasalahan-permasalahan atau ketidaksesuaian terjadi. Hal ini mereka lakukan 

untuk tetap menjaga integrasi yang telah terjalin selama ini.  

 

Penuturan dari bapak Halim, beliau mengatatakan bahwa:  

“Kami tinggal dan menetap disini, keseimbangan dalam interaksi sosial 

khusunya antara Muslim dan Non-Muslim, keseimbangan tersebut dapat 

terlihat pada pola hubungan masyarakat yang membaur dan sikap yang 

saling menghormati, menghargai dan toleran terhadap  perbedaan pemeluk 

agama lain, baik menyangkut persoalan agama, suku dan persoalan 

masyarakat secara umum sesuai keadaannya.
11

 

 

Pendapat  bapak Yohannes beliau mengatakan :  

“Masyarakat Kelurahan Tengan dalam kehidupan sosial agama terjalin 

sangat baik dalam hal pergaulan dengan masyarakat Muslim, karena kami 

sadar bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan untuk saling 

mengasihi serta tetap damai  tanpa membeda-bedakan pemeluk agama 

lainnya. Karena kita ketahui bahwa sebagai makhluk sosial membutuhkan 

interaksi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu salah satu bentuk dari 

akomodasi yang ada di Kelurahan Tengan yaitu sikap ketebukaan 

penguasa dalam hal ini (Pemerintah Setempat) dimana antar masyarakat 

                                                 
11

 Bapak Halim (42 Tahun), Anggota  Masyarakat Muslim, “wawancara” di Kelurahan 

Tengan, tgl 03 Februari 2022. 
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Muslim dan Non-Muslim dalam kemashalatan bersama maupun 

kemashalatn pribadi seperti ketika ada rapat atau musyawarah maka kedua 

masyarakat juga ikut bergabung dan bebas mengemukakan pendapatnya 
12

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dan Non-

Muslim tersebut menunjukkan adanya gambaran nyata terciptanya akomodasi di 

Kelurahan Tengan yang sangat terpelihara dengan baik dan sikap saling 

menghargai  serta sikap toleransi diantara  kedua masyarakat tersebut. 

Bentuk akomodasi yang terjadi di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yaitu :  

1. Toleransi merupakan upaya meredakan persaingan atau konflik yang terjadi 

dengan menekan perasaan masing-masing untuk menerima perbedaan-

perbedaan yang mungkin timbul dan berakibat konflik atau persaingan. 

Bagi masyarakat Islam dan Kristen untuk mencegah terjadinya problem 

atau masalah-masalah,menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati 

pemeluk agama lain adalah point yang sangat penting dan harus diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, agar terciptanya masyarakat yang harmonis. 

Contoh : Masyarakat Muslim dan Non-Muslim tetap saling menghargai, 

saling menyesuaikan diri dengan lingkungan, menghargai antar pemeluk 

agama lainnya seperti ketika perayaan hari besar kedua pemeluk agama ini 

mereka saling mengunjungi dan bersilahturahmi satu sama lainnya.  

meskipun mereka berbeda-beda baik itu suku, agama dan kebudayaan. 

2. Adjudikasi, merupakan upaya penyelesaian perkara atau sengketa di 

pengadilan. Contoh kasus : sengketa lahan atau urusan pertanahan. 
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 Bapak Irsandi (49 Tahun),  Masyarakat Muslim, “wawancara” di Kelurahan Tengan, 

tgl 03 Februari 2022. 



57 
 

 

 

d. Akulturasi 

Akulturasi adalah suatu proses yang terjadi ketika anggota suatu peradaban 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada aspek dari budaya 

yang diterima dan diolah menjadi budayanya sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian budaya tersebut.
13

 Proses akulturasi yang terjadi di 

Kelurahan Tengan yaitu adanya pembauran antara Masyarakat  Muslim dan Non-

Muslim. Masyarakat Toraja menganut “Aluk” atau adat yang merupakan 

kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional yang  masih ada dan dilstarikan hingga 

saat ini. Tana Toraja memiliki 2 jenis upacara adata yang populer, yaitu Rambu 

Solo dan Rambu Tua’. Rambu Solo adalah upacara Kedukaan sedangkan Rambu 

Tuka adalah Upacara Kebahagiaan atau Kesenangan. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti bahwa pada saat masyarakat Non-Muslim mengadakan 

pesta rambu solo ataupun rambu tuka masyarakat Muslim juga mengahadiri acara 

tersebut mereka ikut berpartispasi, dan membantu masyarakat Non-Muslim selain 

itu karena masyarakat Muslim juga masih memiliki banyak keluarga dari 

kalangan Non-Muslim, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan ibu 

Marliana selaku Ketua Kelompok Tani yang beragaa Islam, ia mengatakan bahwa 

 

 “Masyarakat di Kelurahan Tengan ini ketika ada masyarakat Non-Muslim 

yang mengadakan pesta baik itu upara rambu solo ataupun rambu tuka 

saya tetap berusaha menghadirinya juga ikut berpatisipasi dalam 

menyelesaikan berbagai aktivitas yang bisa dibantu, karena menurut saya 

dalam pelaksanaan acara mereka tidak ada salahnya kita hadir untuk 

membantu mereka karena kita ini hidup bertetangga dengan mereka harus 

saling membantu, saling menghargai krn saya juga memiliki keluarga yang 

kalangan Non-Muslim”.
14

  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat 

Muslim yang ada di Kelurahan Tengan tetap ikut dalam kegiatan pesta yang 

                                                 
13

Elly M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 

2020),  h. 26.  
14

Ibu Marliana, (48 Tahun),  Masyarakat Muslim, “wawancara”, tgl 25 Juli  2022. 
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diadakan oleh masyarakat Non-Muslim hal ini sebagai bentuk rasa menghargai 

masyarakat Muslim kepada masyarakat Non-Muslim, dimana masyarakat Muslim 

tetap ikut berpartisipasi untuk membantu kegiatan mereka, saling berkunjung 

bersilahturahmi dengan masyarakat Non-Muslim, karena masih banyak 

masyarakat Muslim yang juga ada di Kelurahan Tengan yang memiliki keluarga 

atau hubungan darah dengan masyarakat Non-Muslim. 

Adapun pendapat dari ibu Ros, selaku pendeta di salah satu geraja di 

Kelurahan Tengan ia mengatakan bahwa :  

 

“aluk atau kepercayaan disini masih sangat kental yang menyatu dengan 

adat ditentukan oleh dua jenis upacara yakni upacara rambu solo dan 

rambu tuka, aluk rambu solo atau kedukaan atau tentang kehidupan yang 

berkaitan dengan kematian dan aluk rambu tuka sebagai bentuk upacara  

suka cita atau kebahagiaan seperti pernikahan dan acara syukuran lainnya 

seperti : acara ma‟rara banua atau syukuran rumah tongkonan serta 

adanya penyembahan kepada puang matua yang dirasakan oleh 

masyarakat Kristen, pelaksanaan dari upacara ini dek itu ada tingkatannya 

sesuai dengan strata sosial masyarakat disini. Tingkatan starata di kalangan 

masyarakat itu dari tingkat yang paling tinggi yaitu Tana’ Bulawan, Tana’ 

Kassi, Tana’ Karurung dan Tana’Kua, selain itu dek di dalam masyarakat 

Toraja terdapat juga kerja sama yaitu tolong-menolong antara sesama 

dalam melaksanakan sesuatu, terutama jika seseorang dilanda kedukaan 

atau kematian dalam hal ini pada saat upacara penguburan kerja sama ini 

dikenal dengan nama Kasiturusan atau Kasitulungan.
15

 

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu pendeta diatas, dapat dipahami 

bahwa pengaruh budaya Aluk Todolo terhadap kehidupan masyarakat di 

Kelurahan Tengan kepercayaan (aluk) yang menyatu dengan adat ditentukan oleh 

dua jenis upacara, upacara itu yakni upacara Rambu Solo dan upacara Rambu 

Tuka. Aluk Rambu Tuka dalam hal suka cita yang berhubungan dengan 

kebhagiaan yang dirasakan oleh masyarakat Non-Muslim, upacara ini seperti 

adanya penyembahan kepada puang matua. Dalam pelaksanaan upacara ini 
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 Ibu Ros (40 Tahun), Masyarakat Non-Muslim, “wawancara” tgl 25 Juli 2022. 
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ditentukan oleh strata atau stuktur sosial masyarakat dimulai dari kasta yang 

paling tinggi yaitu Tana’ Bulawan atau golongan bangsawan tinggi, Tana’ Kassi 

atau golongan bagsawan menegah, Tana’ Karurung adalah golongan bangsawan 

biasa, dan Tana’ Kua Kua adalah golongan paling rendah. Selain itu di 

masyarakat Toraja juga sangat dikenal dengan rasa persaudaraan yang begitu kuat 

di  Toraja terdapat juga kerja sama yaitu tolong-menolong antara sesama dalam 

melaksanakan sesuatu, terutama jika seseorang dilanda kedukaan atau kematian 

dalam hal ini pada saat upacara penguburan kerja sama ini dikenal dengan nama 

Kasiturusan atau Kasitulungan. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Yohannes Kanni selaku 

masyarakat Non-Muslim di Kelurahan Tengan, beliau mengatakan bahwa : 

 

           “Pelaksanaan aluk todolo atau ritus keagaam disini dek masih sangat 

dijunjung tinggi dimana adanya kepercayaan (aluk todolo) dengan 

pelaksanaan upacara atau adat-istiadat masyarakat disini yaitu upacara 

rambu tuka dan upacara rambu solo, upacara rambu tuka itu dek sebagai 

suatu bentuk kesyukuran, sedangkan jika rambu solo sebagai bentuk duka 

cita seperti : kematian. Masyarakat disini khusnya Non-Muslim sangat 

percaya bahwa dengan adanya pemotongan kerbau atau babi bagi kami itu 

sebagai bentuk kembali dalam keadaan baik, masyarakat memandang 

kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat roh untuk 

peristirahatan (Puya), maka dari itu mayat harus diperlakukan dengan baik 

oleh keluarga yang ditinggalkan dalam pemotongan kerbau dan babi pada 

saat upacara rambu solo itu berbeda-beda serta jumlah hari dalam 

pelaksaan kegiatan tersebut juga berbeda sesuai dengan tingkatan atau 

strataso sial masyarakat tersebut. Ada beberapa budaya yang 

dipertontonkan ketika pesta rambu solo seperti Ma’pasilaga Tedong yaitu 

kegiatan adu kerbau, lalu Ma’tinggoro Tedong yaitu penyembelihan 

Kerbau, dan ada juga tarian adat yang ditampilkan dalam upacara ini yaitu 

tarian ma‟badong yang berisi syair-syair pujian ditujukan kepada orang 

yang telah meninggal. Pada upacara rambu tuka terdapat juga tarian adat 

yang diirngi dengan musik yaitu pada tarian pa‟gellu yang melambangkan 

kegembiraan bagi masyarakat Toraja dan tradisi pernikahan rampanan 

kapa dalam pesta rambu tuka.”.
16
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Bapak Yohannes Kanni (40 Tahun), Masyarakat Non-Muslim, “wawancara”, tgl 25Juli 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksaan aluk todolo atau ritus keagamaan di Tana Toraja itu masih sangat kental 

dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dilakukan hingga pada saat ini adanya ritual 

dan adat-isitiadat seperti pada upacara rambu solo dan rambu tuka, beberapa nilai 

yang mencerminkan masyarakat Toraja dari upacara ini adalah sikap tolong-

menolong, gotong-royong, dan kekeluargaan. Nilai sosial dan budaya dalam 

pelaksanan kedua upacara ini.  Bentuk akulturasi yang terjadi di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yaitu :  

a. Adanya pemotongan kerbau pada acara rambu solo 

b. Tradisi pernikahan rampanan kapa dalam acara rambu tuka. 

2. Proses Sosial Diasosiatif 

Proses sosial diasosiatif adalah keadaan realitas sosial dalam keadaan 

sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses diasosiatif 

itu dipicu oleh adanya ketidaktertiban sosial atau social disorder. Keadaan ini 

memunculkan disentegrasi sosial sebagai akibat dari pertentangan antar anggota 

masyarakat tersebut. Adapun proses diasosiatif yaitu terdiri atas persaingan, 

kontravensi, dan pertentangan atau pertikaian. Namun berbeda halnya dengan 

realiatas yang terjadi di Kelurahan Tengan, dimana diantara ketiga bagian dari 

proses diasosiatif, hanya persaiangan saja yang terjadi. Bentuk persaiangan yang 

dimaksud adalah persaiangan ekonomi yang sehat dan sportif. 

Persaingan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 

manusia memperebutkan keuntungan dalam bidang kehidupan untuk menjadi 

fokus perhatian publik pada periode tertentu, atau dengan mempertajam prasangka 

yang ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan dalam bentuk 

ekonomi atau perekonomian adalah salah satu bentuk persaingan yang terjadi di 

Kelurahan Tengan.  
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Persaingan terjadi sebagai sebab akibat dari keterbatasan jumlah benda-

benda pemuas kebutuhan manusia, sementara banyak pihak yang saling 

membutuhkan. Tingkat ekonomi yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi 

prstise dalam kehidupan masyarakat secara umum. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu melihat bahwa di sepanjang jalan di Kelurahan 

Tengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang hal ini dibuktikan 

dengan terdapat kios yang bersamping hanya di batasi dengan tiang pembatas 

terdapat juga kios yang saling berdekatan. Hal ini dikuatkan dengan hasil 

wawancara dengan Ibu Tabita yang juga memiliki kios. 

Ibu Tabita selaku anggota masyarakat Non-Muslim dalam wawancara 

mengatakan bahwa :  

“Saya sudah menjual dan memulai usaha berdagang selama 4 tahun 

lamanya, kita sama-sama mencari rezeki dan untung, saya menjual barang 

dengan harga yang sesuai, ketika saya melihat warung disebalah warung 

saya lebih banyak pembeli saya bukannya iri melihat hal itu tetapi saya 

selalu berfikir bahwa rezeki semua orang sudah diatur oleh Tuhan”.
17

 

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh ibu Marliana selaku salah satu 

tokoh masyarakat Muslim di Kelurahan Tengan, beliau mengatakan bahwa:  

“Setiap orang rezekinya itu berbeda-beda dan sudah diatur sedemikian 

rupa walaupun kita berdekatan menjual tetapi semuanya sudah sesuai 

porsinya masing-masing dan saya percaya saja bahwa Rezeki sudah diatur 

oleh sang maha Pencipta, persaingan disini adalah persaingan yang sehat 

dimana kita semua melakukan hal yang terbaik dan berusaha yang terbaik 

dalam menarik perhatian pembeli”.
18

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh kedua anggota 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim yang ada di Kelurahan Tengan, dapat 

dipahami bahwa proses diasosiatif yang terjadi di Kelurahan Tengan Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yaitu terjadi persaingan. Bentuk persaingan 

tersebut ialah persaingan dalam bidang ekonomi dalam hal berdagang mereka 

saling bersaing untuk mendapatkan pengujung atau pembeli agar barang 
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Ibu Tabita (39 Tahun),  Masyarakat Non-Muslim, “wawancara”, tgl 05 Februari 2022. 
18

Ibu Marliana (48 Tahun),  Masyarakat Muslim, “wawancara” tgl, 06 Februari 2022. 
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dagangannya laku. Namun, persaingan yang dimaksud adalah persaingan yang 

sehat dan sprotif tanpa merugikan pihak lain, persaingan yang tidak menjatuhkan 

dan juga merugikan satu sama lain, tetap bersaing dengan cara meningkatkan 

kualitas ataupun kemampuan masing-masingseperti bagaimana cara para 

pedagang untuk mendapatkan keuntungan seperti cara komunikasi kepada 

pembeli dengan baik, menyediakan persediaan barang yang bermutu dan 

berkualitas, peningkatan kualitas barang serta menjaga kebersihan agar pelanggan 

merasa nyaman ketika ada pembeli, selalu percaya bahwa setiap orang sudah 

punya rezeki yang berbeda-beda tinggal bagaimana cara seseorang untuk 

mendapatkan rezeki tersebut.  

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Interaksi Sosial 

Masyarakat Muslim Dan Masyarakat Non-Muslim Di Kelurahan 

Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

Kehidupan yang terjadi dalam sebuah masyarakat dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang mengakibatkan pada hal-hal yang baik atau malah 

sebaliknya. Demikian pula dengan kehidupan yang terjadi pada interaksi sosial 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial masyarakat Kelurahan Tengan sebagai berikut : 

1. Faktor Imitasi 

Imitasi adalah salah satu proses yang penting dalam interaksi sosial. 

Imitasi adalah suatu tindakan seseorang untuk meniru segala sesuatu yang ada 

pada orang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya minat dan perhatian terhadap 

terhadap subjek atau objek yang akan ditiru serta sikap menghargai dan 

mengagumi pihak lain yang dianggap cocok atau suatu kegiatan dalam meniru 

seseorang yang disukai atau menjadi idolanya baik itu tampilan fisik ataupun 

tingkah lakunya. Proses imitasi ini seseorang bisa meniru dari segi pakaian, cara 
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bicara, cara bertingkah laku dan lainnya yang menarik perhatian. Imitasi memiliki 

pengaruh yang baik di kalangan masyarakat.
19

 Menurut Informan yang bernama 

bapak Yohannes Kanni, ia mengatakan bahwa:  

 

“Saya mempunyai tetangga yang berasal dari Enrekang dan sudah 

menetap selama kurang lebih 4 tahun di lingkungan ini dalam keseharian 

kami biasanya berbicara menggunakan bahasa daerah (bahasa Toraja 

atau bahasa tae). Sehingga hal ini memudahkan kami untuk saling 

berkomunikasi satu sama lain”.
20

 

 

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh bapak Yohannes Kanni, Ibu 

Masniah juga mengatakan bahwa : 

“Saya bukan orang Toraja asli, namun saya berasal dari Bugis (Bone), 

menurut saya, salah satu faktor pendukung terjadinya interaksi kami 

dengan masyarakat lain yaitu interaksi yang terjadi di antara kami dengan 

masyarakat asli Toraja membuat kami juga bisa sedikit demi sedikit 

berbicara Toraja dengan menggunakan bahasa (tae) sehingga hal ini 

memudahkan kami untuk saling berkomunikasi satu sama lain tanpa 

kesulitan memahami maksud yang disampaikan meskipun kita berbeda 

suku”.
21

  

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa faktor imitasi yang terjadi di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja yaitu penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari 

dimana ada sebagian masyarakat Islam jika bertemu dengan masyarakat Kristen 

mereka menirukan cara berbicara atau dialek bahasa yang dituturkan oleh 

masyarakat Islam atau Kristen. 

2. Faktor Simpati dan Empati 

Sebagai makhluk individu, manusia dibekali berbagai potensi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. 

Dalam memenuhi pribadinya, manusia diwajibkan untuk terus berusaha agar 
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Sri Mulyani & dkk, Sosiologi : Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), h . 45.  
20

Bapak Yohannes Kanni, (40 Tahun), Masyarakat Non-Muslim, “wawancara” 09 

Februari 2022. 
21

Ibu Masniah, (45 Tahun),   Masyarakat Muslim, “wawancara” 09 Februari 2022. 
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semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Oleh karena itu, manusia harus 

meningkatkan, menggunakan, dan mengendalikan segala potensi yang diberikan 

Tuhan Yang Maha Esa, baik fisik maupun non-fisik (akal dan hati nurani). 

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistik, artinya selain 

sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai 

makhluk individu, manusia juga berperan makhluk sosial. Sebagai makhluk 

individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas undur 

rohani dan jasmani, serta tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan jiwa dan raga. 

Manusia diberi potensi atau kemampuan (akal, pikiran, dan perasaan) sehingga 

sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Disadari atau tidak, 

setiap manusia akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan pribadinya 

untuk memenuhi hakikat indivudualitasnya. Selain sebagai makhluk individu, 

manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia menurut kodratnya harus 

hidup bermasyarakat seperti halnya dengan masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

yang ada di Kelurahan Tengan yang saling berbaur dan dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan lingkungannya serta kepedulian dan rasa simpati masyarakat. 

Adapun salah satu informan Muslim yang bernama ibu Marliana, yang 

mengatakan bahwa : 

 

Bagi kami itu masyarakat Muslim ataupun masyarakat Non-Muslim itu 

bukan orang asing, kami tinggal disini sudah berpuluh tahun, kami dengan 

masyarakat Non-Muslim sudah layaknya seperti saudara tanpa mengungkit 

perbedaan agama diantara kami. Jika ada tetangga maupun kerabat yang 

meninggal dunia saya ikut berduka cita dan juga merasakan apa yang 

mereka rasakan, menjenguk kalau ada yang sakit. Kami peduli dengan 

bagaimanapun keadaan mereka apalagi saya yang beragama Muslim 

memiliki keluarga yang beragama Kristen disini. 
22

 

 

Pendapat dari ibu Tabita, mengatakan bahwa : 
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Kami disini hidup rukun dan harmonis, rasa persaudaraan kami disini 

sangat bagus, kami saling peduli, saya sebagai umat Non-Muslim ketika 

ada kematian ikut melayat, mengunjungi tetangga atau kerabat yang sakit, 

ada acara seperti pesta pernikahan ataupun kematian kami juga ikut, 

begitupun dengan mereka. Kami sudah seperti saudara. Saya yang 

bertetangga dengan masyarakat Muslim kami biasanya makan bersama 

dimana tetangga saya tersebut adalah orang yang sangat suka memasak-

masak apapun yang dimasaknya pasti selalu dibagikan dengan tetangga 

sekitar dan biasanya kami juga makan bersama-sama. 
23

 

Faktor simpati dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama adalah 

sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap masyarakat yang plural, dengan 

adanya interaksi yang baik dan rasa peduli yang ada akan menciptkan masyarakat 

yang harmonis. Faktor simpati yang ada di Kelurahan Tengan yaitu : rasa 

kepedulian yang tinggi antara sesama masyarakat Muslim dan Non-Muslim serta 

pergaulan yang baik akan menciptakan keadaan yang damai dan tentram dalam 

kehidupan masyarakat dalam hal ini yaitu tolong-menolong jika ada salah satu 

masyarakat mendapat musibah 

D. Pandangan Islam tentang Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim di 

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 

Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang bertumpu pada aqidah dan 

idiolgi yang khas, yang merupakan sumber peraturan-peraturan dan hukum-

hukumnya serta etika dan akhlaknya. Sedangkan Islam sendiri adalah agama 

Islam adalah agama yang membawa misi rahmatan lil’alamiin, oleh karena itu 

ajarannya banyak yang toleran atau penuh tenggang rasa, mendorong kebebasan 

berfikir dan kemerdekaan berpendepat, serta menyerukan pendapat, saling bantu 

dan saling memperhatikan kepentingan masing-masing dan saling cinta kasih 

diantara sesama manusia.  

Demikian juga Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan Non-Muslim, hidup berdampingan secara damai 
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dalam bermasyarakat. Islam tidak mengenal unsur paksaan, tetapi Islam bukan 

saja mewajibkan pula supaya mengajarkan jangan melakukan kekerasan dan 

paksaan, tetapi Islam mewajibakan pula agar seorang Muslim harus menghormati 

agama-agama lain atau pemeluk-pemeluknya dalam berinteraksi sehari-hari.  

Dalam hubungannya dalam kemasyarakatan Non-Muslim, Islam tidaklah 

sebagai agama yang menutup diri dengan komunitas lain, akan tetapi membuka 

diri dengan umat atau golongan yang berlainan agama selama itu tidak 

membahayakan eksistensinya. 

Adapun ajaran Al-Qur’an yang berhubungan dengan Non-Muslim adalah, 

bahwa Islam melarang memaksa seseorang untuk memeluk Islam, hal ini 

sebagaimana telah digariskan Allah swt dalam QS Al-Baqarah/ 2:256 yang 

berbunyi :  

                      

                         

      

Terjemahnya:  

 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) , sesungguhnya telah 

jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang 

siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia 

telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.
24

 

Ayat di atas terkait dengan kebhinekaan dan sikap yang harus dilakukan 

oleh kaum beriman terhadap kebhinekaan itu.  Ayat ini memberikan ketegasan 

bagi orang yang beriman tentang mana yang benar dan mana yang batil dalam 

urusan agama. Sehingga orang-orang yang beriman tidak perlu lagi memiliki 

keraguan untuk meneguhkan keimanan kepada Allah swt. Tetapi, lebih jauh dari 

ayat ini juga mengindentifikasi bahwa kehidupan beragama itu sangat dinamis dan 

                                                 
24

Kementrian Agama  RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 35 
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dalam faktanya masyarakat bersifat plural, dijelaskan bahwa agama Islam tidak 

mengenal unsur paksaan, hal ini berlaku mengenai cara, tingkah laku, sikap hidup 

dalam segala keadaan serta dipandang sebagai suatu hal yang esensial. Islam 

bukan saja mengajarkan agar jangan melakukan kekerasan dan paksaan, tetapi 

Islam mewajibkan pula supaya seseorang muslim harus menghormati agama-

agama Non-Muslim, atau pemeluk-pemeluknya dalam berinteraksi selama tidak 

membahyakan agama dan umat Islam. Akan tetapi Allah juga mengingatkan umat 

Islam bahwa hubungan dengan Non-Muslim itu ada batasnya, yaitu bilamana 

golongan ini memusuhi agama dan umat Islam maka, Allah melarang untuk 

bersahabat dengan mereka. Bahkan dalam situasi dan kondisi demikian umat 

Islam diwajibakan berjihad dengan jiwa dan raga serta harta dan bendanya untuk 

mempertahankan Islam. 
25

 

Islam juga memperbolehkan kaum Muslim makan bersama-sama dengan 

masyarakat Non-Muslim, dan mengadakan hubungan-hubungan dengan mereka, 

akibat perkawinan sudah barang tentu akan menjadikan pembauran keturunan 

kedua belah pihak sehingga kaum Muslim dapat mempunyai hubugan keluarga 

dengan Non-Muslim yang dikawininya. Ikatan keluarga antara orang-orang 

Muslim yang diperbolehkan Allah itu, menunjukkan dengan jelas bahwa agama 

Islam adalah agama kemanusiaan yang selalu menciptakan hidup damai dengan 

sesama manusia.
26

. Adapun ajaran Al-Qur’an yang berhubungan dengan 

pernikahan dalam konsep pernikahan antar agama, antar Muslim dan Non-Muslim 

di jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:221 yang berbunyi:  

 

                                                 
25

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian  al-Qur‟an 

(Jakarta: Lentera Hati, Vol.1 Cet.IX, 2007),  h.251. 
26

Elga Sarampung, Pluralisme, Konflik dan Perdamaian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2002), h.82.  
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Terjemahnya : 

 Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu nikahi orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang 

beriman sebelum mereka beriman)
27

 

 Dalam penafsiran terhadap ayat di atas al-Maraghi menyatakan bahwa 

wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam suarat al-baqarah 

ayat 221 tersebut adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa arab 

maupun dari non-arab. Kecuali mereka mau beriman kepada Allah swt dan Nabi 

Muhammad Saw. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang 

mereka anut, maka tidak ada celah sediktipun bagi seorang muslim untuk 

menjalani hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan merek sebab, 

pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan agama. Menikah memiliki 

dampak pada banyak aspek rumah tangga. Dalam Islam, memiliki aturan 

mengenai keturunan, harta warisan, makan dan minum, hingga pendidikan dan 

pembangunan dalam Islam. Sebaliknya, bila menikah dengan orang yang bukan 

beragama Islam, tidak memungkiri akan menuai hambatan berupa perbedaan 

ajaran dan keyakinan tersebut.
28

  

Adapun pendapat dari Ibu Masniah selaku Guru Madrasah di Kota 

Makale, tentang pandangan Islam mengenai interaksi sosial, beliau mengatakan 

bahwa :  

                                                 
27

Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2017), 

h. 43. 
28

Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi  (Mesir:Mathba’al-Halabiy,1946.)  
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“Interaksi yang terjalin disini sangat baik, antara masyarakat Muslim dan 
Non-Muslim semuanya saling menghargai, menghormati dan sangat 
toleran, hubungan kerja sama (Muamalah) terjalin dengan baik tanpa 
adanya pandangan perbedaan agama, pembauran antara kedua masyarakat 
itu sudah sangat dekat dan menurut saya itu tidak masalah selama tidak 
menyentuh masalah aqidah, ketika sudah menyentuh masalah aqidah maka 
tidak ada toleransi di dalamnya karena seperti yang kita ketahui bahwa 
“Lakum dinukum waliyadin”, untukmu agamamu dan untukku agamaku.

29
 

Selain apa yang di ungkapkan oleh ibu Masniah, hal serupa juga 

diutarakan oleh Bapak Imam Kelurahan (Bapak Irsandi) 

 

Kalau berbicara tentang toleransi yang terjalin antara masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan disini toleransi dan kerukunan yang 

terjadi yaitu mengarah kepada kedamaian, tentram dan damai, dimana di 

Tana Toraja itu sangat kuat persaudaraan yang terjalin diantara mereka. 

Agama Islam adalah agama yang Rahmatan Lil Alaamin yang bersifat 

global dan menyeluruh untuk semua manusia manusia di dunia, Islam 

adalah agama dan syariat yang penuh dengan kasih sayang, cinta, 

persaudaraan, dan kedamaian. selama itu tidak menyentuh masalah aqiqah 

maka hubungan yang terjadi diantara masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

itu tidak ada masalah, kecuali jika sudah samai pada ranah aqiqah maka itu 

tidak dapat lagi di tolerasi dan kembali lagi ke persepsi dan keyakinan kita 

masing-masing.
30

 

Berdasarkan kedua penjelasan dari informan tersebut maka disimpulkan 

bahwa kita sesama umat beragama harus saling menghargai pemeluk agama 

lainnya pandangan Islam tentang toleransi antara masyarakat Muslim dan Non-

Muslim di Kelurahan Tengan itu terjalin dengan baik, hidup berdampingan secara 

damai dalam masyarakat, dimana telah jelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa 

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil‟ alamiin , yang penuh dengan 

toleransi antara pemeluk agama lainnya, cinta kasih dan persaudaraan. Islam tidak 

mengenal unsur paksaan, hal ini berlaku mengenai tata cara, tingkah laku setiap 

hidup dalam segala keadaan yang esensial. Islam mengajarkan untuk berinteraksi 

dengan Non-Muslim selama itu tidak membahayakan agama dan umat Islam

                                                 
29

Ibu Masniah (45 Tahun), Anggota Masyarakat Muslim, “wawancara”, tgl 15 Februari 

2022.  
30

Bapak Irsandi (48Tahun), Anggota Masyarakat Muslim “wawancara” tgl, 15 Februari 

2022.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat Muslim dan Non-Muslim di 

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja :  

a.  Asosiatif  

Proses sosial asosiatif mencakup :  1) Kerja sama yang terjalin dalam hal ini 

yaitu gotong-royong, ikut berpartipasi, dan kerja bakti. 2) Asimilasi, yaitu 

adanya pernikahan camuran (masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

melakukan pernikahan). 3) Akomodasi dalam konteks proses, menunjukkan 

pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan untuk mencapai 

kestabilan. Bentuk akomodasi yang terjadi di Kelurahan Tengan yaitu 

toleransi dan adjudikasi. 4) Akulturasi yaitu pembauran dalam sebuah 

masyarakat dimana adat dan budaya masih sangat dijunjug tinggi.  

b.  Diasosiatif, Interaksi dalam bentuk persaingan yang sehat dan sportif, 

bentuk persaingan dalam hal ekonomi yaitu masyarakat Muslim dan Non-

Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial masyarakat Muslim dan 

Non-Muslim di Kelurahan Tengan: yaitu faktor imitasi, peniruan bahasa 

penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan bahasa 

toraja atau bahasa tae. Faktor simpati, masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

saling peduli dan simpati ketika ada yang tetangga ataupun kerabat yang 

tertimpa musibah dan saling menguatkan. 

3. Pandangan Islam tentang Interaksi sosial antara masyarakat Muslim dan Non-

Muslim. Pola interaksi sosial dalam Islam adalah sesuatu yang harus 

diperhatikan dengan baik dimana di dalam Islam sendiri telah diatur 
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bagaimana cara bertingkah laku, saling menghargai, menghormati sesama 

pemeluk agama lainnya karena kita semua adalah makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup sendiri, selalu berkelimpok dan tidak bisa tanpa adanya peran dan 

bantuan dari individu lain, dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi 

adalah kunci dari kelangsungan hidup manusia, seseorang akan saling 

mengenal, saling membantu, selama itu masih berjalan dengan sewajarnya. 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil‟aalamiin yang penuh dengan toleran, 

cinta damai dan rasa persaudaraan. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan 

Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja 

menunjukkan bahwa terjadi interaksi yang baik sehingga terjalin kerjasama, 

asimilasi, akomodasi, akulturasi dan persaingan yang sehat dalam bidang 

ekonomi. Faktor imitasi dan dan faktor simpati yang mempengaruhi interaksi 

sosial masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kec. Tengan 

Kab. Tana Toraja. Maka dari itu penulis memberikan saran yang kiranya 

bermanfaat dalam hubungan interaksi sosial masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

saran-saran tersebut antara lain : 

 

1. Kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Tengan baik kepada masyarakat 

Muslim maupun masyarakat Non-Muslim untuk selalu menjaga kerukunan 

dan keharmonisan antar umat beragama agar tetap menjalin kerjasama  

sehingga tercipta kehidupan yang harmonis yang berujung pada sikap 

toleransi yang di pandang sebagai penyangga bagi kelangsungan hidup di 

masa-masa akan datang. 
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2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Tengan untuk 

membantu masyarakat dalam menjaga kerukunan, bahwa perbedaan agama 

bukan menjadi tolak ukur masyarakat untuk saling tolong-menolong dan 

bekerja sama. Sikap saling menghargai antar umat bergama dapat 

mencptakan masyarakat yang rukun dan harmonis tanpa ada konflik sosial 

khususnya di Kelurahan Tengan yang masyarakatnya berbeda agama. 

Sehingga interaksi sosial akan tetap terjaga dengan baik antar umat beragama. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari 

bahwa masih ada banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna Maka dari 

itu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya  mengembangkan temuan-

temuan baru dalam penelitian. 
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DATA INFORMAN 

 

No NAMA UMUR PROFESI STATUS 

1 Yohannes 41 Tahun Petani Masyarakat  Non-Muslim 

2 Halim 42 Tahun Petani Masyarakat  Non-Muslim 

3 Irsandi 49 Tahun Wiraswasta Imam Kelurahan 

4 Ros 40 Tahun IRT  Pendeta 

5 Marliana 48 Tahun IRT Masyarakat Muslim 

6 Maria 50 Tahun Wiraswasta Masyarakat  Non-Muslim 

7 Adriana 42 Tahun PNS Masyarakat Muslim 

8 Tabita 39 Tahun Wiraswasta Masyarakat Non-Muslim 

9 Masniah 45 Tahun PNS Masyarakat Muslim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di Kelurahan Tengan 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ? 

2. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dan Non-

Muslim? 

3. Bagaimana akomodasi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dan Non-

Muslim dan apa saja bentuk akomodasi yang terjadi? 

4. Bagaimana asimilasi yang terjadi antara masyarakat Muslim dan Non-Muslim 

di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengekendek Kabupaten Tana Toraja? 

5. Bagaimana bentuk akulturasi yang terjadi antara masyarakat Muslim dan 

Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja?  

6. Bagaimana persaingan yang terjadi diantara masyarakat Muslim dan Non-

Muslim? 

7. Apakah pernah terjadi kontrovensi dan konflik diantara masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim ? 

8. Bagaimana kepedulian bapak atau ibu ketika ada anggota masyarakat yang 

terkena musibah baik itu  masyarakat Muslim maupun Non-Muslim? 

9. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial di 

Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ? 

10. Bagaimana pandangan Islam mengenai interaksi sosial masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan? 

11. Bagaiman cara bapak atau ibu untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat 

yang ada di Kelurahan Tengan? 

12. Bagaimana partisipasi masyarakat Muslim dan Non-Muslim jika ada kegiatan 

yang dilakukan? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan anggota masyakat Non-Muslim (Ibu Tabita) 

                       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Yohannes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Pendeta (Ibu Ros) 

 

 
 

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Imam Mesjid Nurul Iman  

kelurahan Tengan  

 

 



 

 

 

 

 

 
 Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Marliana (Masyarakat Muslim di 

Kelurahan Tengan) 

 

 

 
 

 

Gambar 6 Wawancara dengan Ibu Maria (Masyarakat Non Muslim ) 

 

 



 

 

 

 

 
 Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Adriana (Masyarakat Muslim) 

 

 

 
Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Halim  

 

 



 

 

 

 

 
 Gambar 9. Foto dengan Bapak Darnoto S.E ketika mengambil data (Bapak 

Lurah di Kelurahan Tengan) 

 

 

 

 
 

Gambar 10. Wawancara dengan Ibu Masniah (Masyarakat Muslim) 

 

 



 

 

 

 

 
Gambar 11. Kerja Bakti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Wanita di 

Kelurahan Tengan 

 

Gambar 12: Kegiatan Membangun Rumah Bersama Masyarakat Muslim 

dan Non Muslim  

 



 

 

 

 

 
Gambar 13: Kegiatan Kerja Bakti  

 

 
Gambar 14 : Foto Pernikahan oleh Mayarakat Muslim 
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