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ABSTRAK 

Nama  :  Armi 

Nim  :  30400117001 

Judul : Proses Interaksi Sosial Kelompok Minoritas (Studi Pada 

Penggunan Cadar di Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) 

 

Penelitian ini berjudul Proses Interaksi Sosial Kelompok Minoritas (Studi 
pada Pengguna Cadar di Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai 
Selatan), mengemukakan tiga rumusan masalah (1) Bagaimana pandagan 
masyarakat terkait interaksi yang dilakukan oleh para pengguna cadar dalam 
masyarakat di Dusun Annie Desa Alenagka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 
Sinjai (2) Bagaimana para pengguna cadar di Dusun Annie Desa Alenangka 
mengatasi masalah ketika berinteraksi dengan masyarakat (3) Bagaimana  
Pandangan Islam terkait dengan pengguna cadar. 

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
sosiologis dan fenomenologis, sumber data dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan dengan cara observasi, 
wawancara, dokumentasi dan instrument penelitian yaitu penulis sebagai 
instrument utama, handphone sebagai perekam dan mengambil gambar, buku 
catatan, pulpen dan pedoman wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) Pandangan masyarakat terkait 
interaksi yang dilakukan oleh para pengguna cadar dalam masyarakat di Dusun 
Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Masyarakat 
menaggapi dengan respon yang positif dan negatif. Pandagan positif terkait 
dengan interaksi yang dilakukan oleh para pengguna cadar diantaranya mereka 
menyapa terlibih dahulu, berkerjasama, dan saling menghormati, Sementara 
interaksi negatifnya yaitu Sebagian pengguna cadar terkadang menutup diri dan 
selektif dalam berinteraksi dengan masyarakat. (2) Para pengguna cadar 
mengatasi masalah dalam melakukan interaksi pada masyarakat dengan beberapa 
cara yaitu, menyesuaikan diri agar mereka dapat diterima secara terbuka oleh 
masyarakat. Sebagian para pengguna cadar memilih untuk menghindar yang 
merupakan salah satu upaya pertahanan diri. Dan Sebagian juga lebih memilih 
bersabar karena dengan bersabar setidaknya mereka memberi peluang orang lain 
menerima mereka meski membutuhkan waktu yang lama. (3) Didalam al-Qur‟an 
tidak ada ayat yang menyinggung secara langsung tentang pemakaian cadar. 
Namun Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam Qs. al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur 
ayat 31 mengenai penentuan batasan aurat wanita muslimah. Ada yang 
berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada pula yang 
berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua 
telapak tangannya. 

 Implikasi dalam penelitian ini adalah kepada kelompok minoritas, 
pertahankan untuk tetap saling memahami dan mengerti antar umat manusia agar 
mampu memberi ruang kemanusiaan terhadap orang lain serta selalu mengajarkan 
kebaikan. Para pengguna cadar, diharapkan ketika problematika cadar itu terjadi 
maupun tidak, tetap istiqomah untuk menggunakana cadar. Kepada masyarakat 
mayoritas mulailah untuk tidak membeda-bedakan hanya karena faktor pakaian. 
Yakinlah bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu 

yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, 

jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok 

dengan kelompok.
1
 

Interaksi sosial yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah proses 

dimana individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok 

dengan kelompok berkomunikasi dan saling mempengaruhi dalam pembicaraan, 

gerakan-gerakan fisik, ataupun sikap yang menghasilkan timbal balik, baik 

sebagai penyampai maupun sebagai penerima komunikasi, menurut Bimo Walgito 

bila komunikasi itu berlangsung terus menerus akan terjadi yang namanya 

interaksi.
2
 Namun, dalam interaksi terkadang terjadi diskriminasi di dalamnya.  

Pembahasan dalam tulisan ini mengenai interaksi sosial adalah mereka 

yang menggunakan cadar. Alasannya adalah, diskriminasi terhadap pengguna 

cadar di Indonesia sudah menjadi bahan pembicaraan dan bahan pertimbangan 

pemerintah dan negara, dengan adanya argument Menteri Agama fakhrurrazi yang 

disiarkan oleh salah satu media televisi kompas pada tanggal 31 Oktober 2019 

tentang soal pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintah, penggunaan 

cadar bukan budaya orang Indonesia dan dapat menimbulkan kecurigaan karena 

sering dikaitkan dengan paham tertentusebaiknya penggunaan pakaian 

                                                           
1
Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar (Cet.I. Yogyakarta: C.V Andi,2003), h. 

65. 

2
Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, h. 75. 
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disesuaikan dengan budaya di Indonesia dengan mengatur cara berpakaian bagi 

aparatur sipil negara”. 

Masyarakat Indonesia saat ini cadar bukan suatu hal yang baru, karena 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah 

beragama Islam. Sehingga tak jarang dijumpai perempuan yang menggunakan 

cadar dalam kehidupan dan aktifitas sehari-harinya. Namun, persepsi masyarakat 

terhadap perempuan muslim yang menggunakan cadar sering dianggap sebagai 

sikap fanatisme terhadap agama bahkan tidak jarang juga mereka dikaitkan 

dengan kelompok Islam  radikal. Muslim di Indonesia banyak menganut faham- 

faham tertentu sehingga walaupun sesama muslim, mereka akan berbeda apabila 

menganut paham yang berbeda, baik dalam berbusana maupun cara bergaul 

mereka di dalam kehidupan sosial. 

Stigma negatif selalu muncul dikaitkan bahwa para pengguna cadar selalu 

dikaitkan dengan haluan pemikiran keras atau radikal yang berpotensi besar 

dijadikan kelompok yang mendukung aksi terorisme yang terjadi.
3
 Meski negara 

menjamin kebebasan beragama dan beribadah, sesuai dengan pasal 29 UU 1945 

yang menyatakan bahwa negara atas ketuhanan yang Maha Esa dan Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk 

beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
4
 

Pengguna cadar juga biasanya mengalami penolakan teknis pada 

pelayanan publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna cadar memiliki 

keterbatasan dalam bentuk diskriminasi, sehingga mereka secara tidak langsung 

ikut termarjinalkan. Artinya, perempuan bercadar memiliki diskriminasi 

                                                           
3
Sholehuddin Abdul Aziz. Misteri di Balik Wanita Bercadar.  Lihat di Kompasiana.com 

(diakses 9 Februari 2021). 

4
Shanti Rahmansyah. HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia. 

(https://hukumonline.com) diakses pada 5 Oktober 2021. 
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berganda.
5
 Meski dalam negara ada aturan terkait dengan hak asasi manusia 

(HAM), berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999, di antara cakupannya 

adalah hak atas kebebasan pribadi.
6
 

Terkait cadar ini, memang telah banyak menuai pro dan kontra di 

masyarakat, ada yang mengklaim bahwa kebijakan yang diambil di mana orang di 

menggunakan cadar terutama di lingkup instansi diambil dengan pertimbangan 

mencegah penyebaran aliran Islam yang diklaim anti Pancasila.  Ada yang 

mendukung dengan pertimbangan yang sama, namun tidak kalah banyak pula 

yang menolaknya dengan argument bahwa kebijakan semacam itu adalah 

diskriminatif. Meski, dalam hukum formal di Indonesia, tidak ada larangan 

ataupun kewajiban menggunakan cadar di tempat umum, demikian pula dengan 

varian penutup wajah lainnya seperti niqab atau burda. Keseluruhan bersifat 

obsional, dan kebabasan ini dijamin dalam undang-undang.
7
 

Ada dua pendapat terkait dengan pengguna cadar, ada pendapat yang 

mengatakan bahwa keseluruhan tubuh wanita adalah aurat. Dengan mendasari 

argumen dan pendapat ulama yang pertama yang menganggap aurat wanita 

muslimah adalah keseluruhan tubuhnya maka munculnya atribut pakaian wanita 

yang disebut cadar atau niqab dalam bahasa Arab sebagai bagian dari jilbab untuk 

menutupi wajahnya. Salah satu hadis yang mendasari argument mereka itu adalah: 

ٌُ ألَْشَةَ  ْٕ بَ لارَكَُ إََِّٓ َٔ  ، ٌُ ْٛطبَ ْٛزِٓبَ اسِْزشَْشَفَٓبَ انشَّ ٍْ ثَ بَ إرَِا خَشَجَذْ يِ إََِّٓ َٔ سَحٌ ،  ْٕ شْأحَُ عَ ًَ ُْٓبَ نْ إنَِٗ اللهِ يِ

ْٛزِٓبَ  ْٙ لعَْشِ ثَ  فِ
   

                                                           
5
Lihat di http://e-journal.undip.ac.id/index.htp/forum/article/view/3155 diakses pada (10 

Januari 2021). 

6
Shanti Rahmansyah. HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia. 

(https://hukumonline.com) diakses pada 5 Oktober 2021. 

7
Ahmad Muawal Hasan, Pro Kontra Pelarangan Cadar di Berbagai Belahan Dunia, lihat 

di Tirto.id (diakses 23 Mei 2021). 
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Artinya: 

“Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan 

mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) 

melainkan di dalam rumahnya.” (HR. At-Turmudzi).
8
 

Pendapat ulama yang kedua yang menyatakan bahwa aurat bagi wanita 

muslimah adalah keseluruhan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak 

tangannya.  Cadar yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai bagian dari 

pakaian wanita muslimah untuk menutup aurat itu, justeru akhir-akhir ini telah 

menjadi sorotan tajam oleh segelintir umat Islam, termasuk aparat keamanan di 

Indonesia. Pro-kontra terhadap wanita bercadar terus bergulir dan menjadi hangat 

diperbincangkan di berbagai media massa. Sebagian umat Islam ada yang 

menganggap aneh bahkan merasa tidak senang terhadap wanita terbuka wajahnya. 

Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim pemakaian cadar sebagai 

budaya Arab Jahiliyah yang masih dijunjung tinggi oleh sebagian wanita 

muslimah zaman sekarang. 

Pengguna cadar biasanya memiliki banyak perlakuan diskriminatif, 

lantaran mereka berasal dari kelompok minoritas. Hal inilah yang biasanya 

menuai dampak pada pergaulan mereka. Meski demikian, mereka tetap butuh 

interaksi. Karena interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial 

karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.
9
 

Pada dasarnya kelompok minoritas, salah satunya adalah pengguna cadar 

minority groups adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan 

ras, agama, atau sukubangsa, yang mengalami kerugian akibat prasangka atau 

prejudice.  Diskriminasi istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebagai 

                                                           
8
Abdul Karim Syeikh. Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha‟. 

Jurnal Al-Mu„Ashirah Vol. 16, No. 1, Januari 2019.h 47 

9
Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar (Cet.I. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 

h. 54. 
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istilah teknis, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan pada kategori perorangan 

daripada kelompok-kelompok. Sebagai contoh, meskipun kaum wanita bukan 

golongan suatu kelompok, ataupun suatu minoritas, namun sering digolongkan 

sebagai kelompok minoritas, karena biasanya dalam masyarakat yang berorientasi 

pada pria sejak zaman Nabi Adam telah didiskriminasikan. Sebaliknya, 

sekelompok orang yang telah memperoleh hak-hak istimewa atau tidak 

didiskriminasikan, namun tergolong minoritas secara kuantitatif tidak dapat 

digolongkan ke dalam kelompok minoritas. Oleh karenanya, istilah minoritas 

tidak semua masuk pada kelompok yang berjumlah kecil, namun dominan dalam 

politik. Diskriminasi, hanya diperuntukkan pada mereka yang sebagian penduduk 

ma syarakat yang dapat dijadikan sebagai objek prasangka atau diskriminasi.
10

 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada 1-10 Februari 

2021.
11

 ditemukan fakta bahwa ada beberapa orang pengguna cadar di desa 

tersebut. Di antaranya ada yang telah melepas cadarnya lantasan selama ini dinilai 

bahwa cadar mereka membatasi ruang geraknya untuk berinteraksi dengan 

masyarakat. Dianggap bahwa, batas pergaulan mereka hanya berkisar pada 

kelompok mereka saja, kelompok para pengguna cadar saja, dan terkesan menarik 

diri, dan membatasi dirinya dalam melakukan interaksi.  

Pengguna cadar lain di Dusun Annie juga mengatakan bahwa, penerimaan 

masyarakat terhadap mereka yang menggunakan cadar sepenuhnya belum 

mendapatkan tempat di hati masyarakat. Biasanya, pengguna cadar yang tetap 

aktif membantu suami di sawah atau kebun, menerima kenyataan bahwa 

seharusnya yang melakukan pekerjaan tersebut sepenuhnya adalah suami. Ini 

artinya, bahwa pengguna cadar tersebut mestinya hanya berada di wilayah dapur 

                                                           
10

Theodorson, George A, and Achilles G Theodorson. A modern Dictionary of Sosiology. 

(Cet I.New York:1979). 

11
survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada 1-10 Februari 2021. 
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atau domestik untuk mengurusi anak dan suami. Mereka juga terkadang mendapat 

cemohan ketika mereka makan, ketika mereka ke pesta, ketika mereka ke pasar, 

dan biasanya cemohan itu dikaitkan dengan cadar yang mereka pakai. Perlakuan 

tersebut tergolong diskriminasi.
12

 Meski sejatinya, perbedaan yang ada di 

masyarakat bukan menjadi penyebab sebuah pertentangan, namun seharusnya 

menjadi penyekat dan penyatu segala perbedaan. 

Berdasarkan realitas yang dilihat oleh peneliti pada fenomena tersebut, 

maka penelitian ini bermaksud melakukan penelitian ini dengan judul proses 

interaksi sosial Kelompok minoritas (studi pada pengguna cadar di Dusun Annie 

Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana interaksi yang dilakukan oleh mereka yang 

pengguna cadar terhadap masyarakat. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba melihat bagaimana mereka 

melakukan proses interaksi sosial kepada masyarakat sementara mereka adalah 

kelompok minoritas (studi pada pengguna cadar di Dusun Annie Desa Alenangka 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai).  

2. Deskripsi Fokus 

a. Proses Interaksi Sosial  

Proses interaksi merupakan suatu hubungan antar manusia yang bersifat 

dinamis. Interaksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang 

menggunakan cadar di Dusun Annie, Desa Alenangka, Kabupaten Sinjai. 

Pengguna cadar merupakan manusia, sebagai makhluk sosial dan merupakan 

                                                           
12

survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada 1-10 Februari 2021. 
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bagian dari masyarakat. Sebagai manusia tidak lepas dari hubungan antara sesama 

manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kecendrungan hubungan tersebut 

melahirkan sebuah komunikasi dengan manusia yang lain melalui media interaksi. 

b. Kelompok minoritas  

 Kelompok minoritas yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang 

merujuk pada kelompok bawahan atau marginal. Yang tidak dihitung berdasarkan 

kuantitas, melainkan mereka tidak diperhitungkan dan sering mendapatkan 

perlakuan diskriminasi. Mereka yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

para pengguna cadar di Dusun Annie, desa Alenangka, Kabupaten Sinjai. 

c. Pengguna Cadar  

Pengguna cadar biasanya diidentikkan dengan wanita. Wanita bercadar 

adalah wanita muslimah yang mengenakan baju panjang sejenis jubah dan 

menutup semua badan hingga kepalanya serta memakai penutup muka atau cadar 

sehingga yang nampak hanya kedua matanya. Penggunaan cadar menambah 

penutup wajah, sehingga hanya terlihat mata saja, bahkan telapak tangan pun 

harus ditutupi, jika berjilbab mensyar atkan pula penggunaan baju panjang. Maka 

bercadar diikuti pula penggunaan gamis (bukan celana), rok-rok panjang dan lebar 

dan biasanya seluruh aksesoris berwarna hitam gelap. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka adalah 

bagaimana proses interaksi sosial Kelompok minoritas(studi pada pengguna cadar 

di Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)? 

Adapun sub rumusan masalahnya adalah: 
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1. Bagaimana pandangan masyarakat terkait interaksi yang dilakukan oleh para 

pengguna cadar dalam masyarakat di Dusun Annie Desa Alenangka, 

Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana para pengguna cadar di Dusun Annie Desa Alenangka 

mengatasi masalah ketika berinteraksi dengan masyarakat? 

3. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan penggunaan cadar di Dusun 

Annie Desa Alenagka Kabupaten Sinjai 

D. Kajian Pustaka atau Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nuryu Wahidah (2020) dengan judul 

Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni. Skripsi ini 

mempunyai tujuan berupa mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengemukakan 

persepsi warga menganai wanita pengguna niqab. Dari berbagai fenomena sejarah 

terkait terorisme, terlihat jelas bahwa keberadaan konstruksi komunitas di mana 

perempuan bertopeng menyebut dirinya militan selalu terkait dengan perempuan 

bertopeng. Dalam skripsi menganalisis diskriminasi terhadap perempuan 

pengguna niqab melalui kajian fenomenologi, dalam bentuk kualitatif. 

Berdasarkan hasil survey di lapangan kemudian ditemukan bahwa para pengguna 

cadar dianggap sebagai teroris dan berpikiran secara bebas dan radikal. Sebuah 

pengaruh yang disebut sebagai hegemoni akan mempengaruhi seseorang cara 

berpikirnya jika hal tersebut telah terkontaminasi oleh media dan cara berpikir 

orang kelas menengah ke atas.
13

 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Umi Latifah (2017), dalam judul 

Perempuan Bercadar dalam Gerakan Pemberdayaan (Studi Kasus Komunitas 

Perempuan di Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari di Pogung Dalangan, 

                                                           
13

 Nuryu Wahidah. Diskriminasi Wanita Bercadar dalam Perspektif Hegemoni. Jurnal  

Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. V0l. 3, No. 1 (2020). h. 39-49. 
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Sinduadi, Sleman, Jogjakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa  

peran perempuan di rumah dan laki-laki di tempat umum. Perilaku yang 

dihasilkan dari pandangan ini adalah wanita bercadar lebih tertutup. Dalam 

pandangan mereka, laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari 

perempuan/untuk memberdayakan perempuan untuk melakukan kegiatan di 

Wisma Hilyah, seperti tiga proses pendidikan agama dan pembentukan pasal, 

yaitu tahsin kampus dan tahfid. studi Arab dan Islam. Outcome pemberdayaan 

perempuan bertopeng lebih ampuh untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik / 

temuan lain adalah pendorong internal pemberdayaan, antara lain (a) semangat 

perempuan bertopeng, b) ideologi dan ideologi perempuan bertopeng terhadap 

perempuan c) dorongan orang tua.
 14

 

Ketiga, Skripsi Nur Ewinda Febriana Nasution (2019). Penelitian tersebut 

berjudul Problematika Cadar dalam Perubahan Sikap Di kalangan Mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini menitikberatkan 

permasalaha jilbab, sikap, dan upaya mengatasi perubahan sikap mahasiswa 

bercadar di Universitas Islam Nasional Sumatera Utara. Berdasarkan data di 

lapangan menunjukkan bahwa mahasiswi yang menutup wajah atau bercadar 

menghadapi dua faktor: pertama adalah faktor internal: faktor dari mahasiswi 

bertopeng, mereka yang hanya mengenakan jilbab sebagai mode kontemporer, 

dan pencarian tempat untuk agama lawan jenis (kerabat). 2. Faktor Eksternal: 

Adanya peristiwa teroris menyebabkan orang lain memiliki stigma negatif 

terhadap sapu tangan, termasuk dilarang masuk kampus (sebagai guru). Upaya 

mengatasi masalah wanita bertopeng adalah dengan meningkatkan niat internal 

dan memperdalam ilmu agama daripada terburu-buru memutuskan suatu hal, 

                                                           
14

 Umi Latifah.Skripsi. Dalam judul Wanita Bercadar dalam Gerakan Pemberdayaan 

(Studi Kasus Komunitas Wanita di Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari di Pogung Dalangan, 

Sinduadi, Sleman, Yogakarta). Yogyakarta:  Universitas Kalijaga (2017). h. 5. 
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menjaga pandangan, berusaha tidak melakukan hal yang bisa menjerumuskan 

mereka pada hal-hal negatif, berupaya mencari ridho Allah berupa kebahagiaan 

dunia akhirat
15

 

Keempat, Astianisti, Denika. 2015. Relasi Mayoritas Minoritas antara: 

Jawa, China dan Arab (studi kasus di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan). 

Skripsi. Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Dalam penelitian itu dikemukakan bahwa, ada tiga grup etnis yang 

tinggal di Kelurahan Kauman Khususnya RW 14-18 Kota Pekalongan, ketiga 

etnis tersebut yakni Jawa, China dan Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) Pendapat masing-masing kelompok etnis tentu beragam, karena perilaku yang 

tidak tepat dari orang-orang dari suatu kelompok etnis mengarah pada stereotip, 

diskriminasi dan penciptaan pandangan tersebut. Visi jarak sosial mengarahkan 

orang lain dari ras yang berbeda untuk menyimpulkan bahwa semua orang dari ras 

itu harus memiliki karakteristik seperti itu, (2) a. Hubungan interaksi di desa 

tersebut tidak terjadi konflik secara nyata, b. Ternyata interaksi pada kelompok 

tersebut jauh lebih solid dibanding interaksi antarkelompok terutama pada 

perayaan Cap Go Meh c. Interaksi antara China Arab jauh lebih jarang 

dibandingkan interaksi yg terjadi antara etnis Jawa dan China. 
16

 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Indra Tanra, yang berjudul Persepsi 

Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar. Jurnal equilibrium pendidikan 

sosiologi, Volume III No.1 Mei 2015. ISSN e-2477- 0221 p-2339-2401. 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dia berkomentar di dalam jurnalnya 

                                                           
15

Skripsi Nur Ewinda Febriana Nasution. Skripsi. Problematika Cadar dalam Perubahan 

Sikap di kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatra Utara: 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (2019). h.5. 
16

Astianisti, Denika. Relasi Mayoritas Minoritas antara: Jawa, China dan Arab (studi 

kasus di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan). Skripsi. Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 2015. h.7. 
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bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap perempuan 

bercadar, dan mereka tidak menerima kehadiran perempuan bercadar di desa, dan 

beberapa orang bahkan menolak mereka, atau bahkan menolak keberadaan 

mereka, dan tidak diperhatikan oleh masyarakat. Wanita bercadar sama dengan 

teroris, dan mereka juga menjadi aliran sesat yang populer saat ini. Wanita 

bercadar tertutup dan kurang interaksi, yang memperkuat persepsi publik tentang 

mereka karena orang mengira mereka menutupinya.
17

 

Dari lima referensi diatas yang menjadi persamaan dan berbedaan dan 

peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengguna cadar,selain itu, 

dalam penelitian tersebut juga ditemukannya kontruksi masyarakat bahwa 

perempuan bercadar identik dengan teroris, adapun perbedaanya dengan 

penelitian ini adalah meneliti tentang proses interaksi sosial kelompok minoritas 

(studi pada pengguna cadar di Dusun Annie Desa Alenagka Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai), dan juga lokasi penelitian yang berbeda. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berorientasi dari rumusan msasalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait interaksi yang 

dilakukan oleh para pengguna cadar dalam masyarakat di Dusun Annie 

Desa Alenangka, Kabupaten Sinjai. 

                                                           

17
Indra Tanra, yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar. Jurnal 

equilibrium pendidikan sosiologi, Volume III No.1 Mei 2015. ISSN e-2477- 0221 p-2339-2401. 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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b. Untuk mengetahui cara para pengguna cadar mengatasi masalah dalam 

melakukan interaksi pada masyarakat di dusun Anni‟e desa Alenangka, 

Kabupaten Sinjai. 

c. Untuk mengetahui pandangan Islam terkait dengan penggunaan cadar di 

Dusun Annie Desa Alenangka, Kabupaten Sinjai. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran mengenai 

proses interaksi sosial kelompok minoritas studi pada pengguna 

cadar di Dusun Annie Desa Alenagka Kecematan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai. 

2) Sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.  

b. Kegunaan praktis 

1) Diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis yaitu dapat 

menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Agar 

masyarakat dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang proses 

interaksi sosial kelompok minoritas studi pada pengguna cadar di 

Dusun Annie Desa Alenagka Kecematan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai. 

2) Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar dalam penamahan keilmuan dan sebagai 

referensi serta Pustaka pada perpustakaan UIN Alauddin Makassar 

khususnya yang terkait dengan proses interaksi sosial kelompok 

minoritas studi pada pengguna cadar di Dusun Annie Desa Alenagka 

Kecematan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Proses Interaksi Sosial 

Kehidupan sosial kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat 

mempunyai bentuk-bentuk struktur seperti kelompok sosial, kebudayaan, 

lembaga, strata dan kekuasaan. Disadari atau tidak struktur tersebut mempunyai 

suatu derajat dinamika tertentu yang menyebabkan pola-pola perilaku yang 

berbeda, bergantung pada situasi yang dihadapi. dengan kata lain, perubahan dan 

perkembangan masyarakat disebabkan karena adanya hubungan satu dengan yang 

lainnya baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok.
18

 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubugan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok dengan 

kelompok-kelompok manusia, maupun perorangan dengan kelompok manusia.
19

 

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. mereka 

saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. 

walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau 

tidak saling menukat tanda interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing 

sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam 

perasaan maupun syaraf individu yang bersangkutan, yang disebabkan oleh 

misalnya bau keringat, aroma minyak wangi, suara berjalan dan lain sebagainya. 

                                                           
18

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet, ke- 5. Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2007), h. 53. 

19
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet, ke-5. Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2007), h. 53. 
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hal tersebut memberikan kesan di dalam pikiran seseorang yang kemudian 

menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. 

Interaksi tidak mesti terjadi komunikasi. dengan kata lain, ketika dua 

orang bertemu dan mereka saling menyadari keberadaan keduanya pada saat itu 

sudah terjadi interaksi. meskipun di antara keduanya tidak terjadi percakapan. 

Berbeda apabila keduanya tidak menyadari dengan tidak melihat atau mendengar 

atau apa pun yang dapat dirasakan oleh panca indra, maka tidak terjadi interaksi. 

Para sosiolog memandang betapa pentingnya pengetahuan tentang proses 

sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum 

cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan yang nyata 

manusia. bahkan Tomotsu Shibutani menyatakn bahwa sosiologi mempelajari 

transaksi-transaksi sosial mencakup usahausaha bekerja sama antara para pihak 

karena semua kegiatan manusia didasarkan pada gotong royong.
20

 

Menurut H. Bonner. Yang dimaksud dengan interaksi sosial ialah suatu 

hubungan antara dua individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain dari sebaliknya
21

 

2. Ciri-ciri Interaksi Sosial 

Ciri-ciri interaksi sosial dapat dilihat dari ungkapan Charles P. Lommis, ia 

mencantumkan ciri penting dari interaksi sosial, yaitu: 

a. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih, 

b. Adanya komunikasi antar para pelaku dengan menggunakan simbol- 

simbol, 

                                                           
20

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet, ke-5. Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2007), h.55 

21
Gerungan, Psikologi Sosial (Cet, ke-2.Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 62. 
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c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan 

datang, yang menentukan sifat berlangsung, 

d. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan 

yang dipekirakan oleh pengamat.
22

 

3. Syarat-Syarat Interaksi Sosial 

Proses interaksi sosial menurut Blumer adalah pada saat manusia 

bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi 

manusia. kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara 

seseorang dengan sesamanya. Makna tidak bersifat tetap namun dirubah, 

perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan 

orang ketika menjumpai sesuatu. proses tersebut disebut dengan interpretative 

proses.
23

 

Interaksi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, 

yaitu: adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.
24

 

a. Adanya kontak sosial 

Menurut Soerjono Soekanto, kontak sosial berasal dari bahasa Latin con 

atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh. Jadi 

artinya secara harfiah adalah bersamasama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial 

baru terjadi apabila adanya hubungan badaniah, sebagai gejala sosial hal itu tidak 

perlu bearti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan 

dengan pihak lain tanpa menyentuh seseorang misalnya kontak sosial sudah 

terjadi ketika sesorang berbicara dengan orang lain, seperti melalui telepon, 

                                                           
 
22

Soleman b. Taneko, Struktur dan Proses Sosial (Cet.1.Jakarta:Rajawali, 1984), h. 114. 

23
Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi untuk Universitas (Cet.1 Bandug: Refika Aditama, 

2013), h. 195. 

24
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Pradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet.1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 55. 
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telegrap, radio, surat, televisi, internet, dan sebagainya.Kontak sosial dapat 

berlangsung dalam 5 bentuk, yaitu:
25

 

1) Dalam bentuk proses sosialisasi yang berlangsung antara pribadi 

orang perorang. proses sosialisasi ini memungkinkan seseorang 

mempelajari norma-norma yang terjadi di msayarakatnya. Berger dan 

Luckman, mengatakan proses ini terjadi melalui proses objektivasi, 

yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.
26

 

2) Antara orang-perorang dengan suatu kelompok masyarakat atau 

sebaliknya 

3) Antara orang-perorang dengan kelompok masyarakat lainnya dalam 

sebuah komunitas. 

4) Antara orang-perorang dengan masyarakat global di dunia 

internasional 

5) Antara orang-perorang, kelompok, masyarakat dan dunia global, di 

mana kontak sosial terjadi secara simultan di antara mereka. 

b. Adanya komunikasi 

Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang 

berwujud pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku dan perasaan-perasaan 

sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku 

tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami. komunikasi juga 

                                                           
25

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Pradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, h. 56 

26
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Pradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet.1.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 55. 
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mempengaruhi oleh media yang digunakan, sehingga media kadang kala juga ikut 

memengaruhi isi informasi dan penafsiran pesan itu sendiri. 

Komunikasi ada tiga unsur penting yaitu sumber informasi, saluran media, 

dan penerima informasi. Sumber informasi adalah media yang digunakan untuk 

kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media interpersonal yang 

digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk 

khalayak umum. Sedangkan audience adalah per-orang atau kelompok atau 

masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi.
27

 

Tiga unsur di atas, yang terpenting dalam komunikasi adalah aktivitas 

memaknakan informasi yang disampaikan oleh sumber informasi dan pemaknaan 

oleh audience terhdap informasi yang diterimanya. pemaknaan kepada informasi 

bersifat subjektif dan kontekstual. Subjektif, artinya masing-masing pihak sumber 

informasi  memiliki kapasitas untuk memaknakan informasi yang disebarkan atau 

yang diterimanya berdasarkan pada apa yang ia rasakan, dan mengerti serta 

berdasarkan pada tingkat pengetahuan kedua pihak. sedangkan kontekstual 

artinya, pemaknaan itu berkaitan erat dengan kondisi waktu dan tempat di mana 

informasi itu ada dan di mana kedua belah pihak itu berada.
28

  

Sifat-sifat komunikasi ada dua yaitu komunikasi positif dan komunikai 

negatif.
29

  komunikai positif dapat dikatakan jika pihak-pihak yang melakukan 

komunikasi ini terjalin kerja sama sebagai akibat dua belah pihak saling 

memahami maksud atau pesan yang disampaikannya. komunikasi negatif yaitu 

komunikasi dapat bersifat negatif jika pihak-pihak yang melakukan komunikasi 
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Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Pradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet.2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 57 

28
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Pradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet.2.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 58 

29
Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet.1.Jakarta: Kencana, 2011), h. 

75. 
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tersebut tidak saling mengerti atau salah paham maksud masing-masing pihak 

sehingga tidak menghasilkan kerja sama, tetapi justru sebaliknya, yaitu 

menghasilkan pertentangan di antara keduanya. 

Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi. Komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan yang di dalamnya terdapat sumber informasi, saluran 

media, dan penerima informasi. dalam pemaknaan informasi kepada penerima 

informasi bersifat subjektif dan kontekstual. dalam proses komunikasi memiliki 

dimensi yang sangat luas karena dilakukan oleh subjek-subjek yang beragam dan 

konteks sosial yang majemuk pula dari berbagai macam ras, suku, budaya, bahasa 

dan lain-lain. 

4. Faktor-faktor Interaksi Sosial 

Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial; faktor Imitasi, Sugesti, 

Identifikasi dan Simpati.
30

 

Faktor imitasi mempunyai peranan yang snagat penting dalam proses 

interaksi sosial, salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong 

seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. namun 

demikian, imitasi mungkin pula mgakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif 

dimana yang ditiru adalah tindakantindakan yang menyimpang. 

Faktor Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan 

atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak 

lain, proses ini hampir sama dengan imitasi, tetapi titik tolak berbeda. 

berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh 

emosi, yang menghambat daya berpikirnya secara  rasional. 

Faktor Identifikasi merupakan kecendrungan atau keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih 

mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas 

dasar proses ini. proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya secara 
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tidak sadar, proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan dimana 

seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain yang menjadi 

idealnya bahwa berlangsungnya identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh 

yang lebih mendalam ketimbang proses imitasi dan sugesti walaupun ada 

kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawalai oleh imitasi atau 

sugesti. 

Faktor Simpati merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik 

pada pihak lain. di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat 

penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk 

memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Hal-hal tersebut di atas 

merupakan faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses 

interaksi sosial, walaupun di dalam kenyataannya proses tadi memang sangat 

kompleks, sehingga kadang-kadang sulit mengadakan pembedaan tegas antara 

faktor-faktor tersebut. akan tetapi, dapatlah dikatakan bahwa imitasi dan sugesti 

terjadi lebih cepat, walau pengaruhnya kurang mendalam bila dibandingkan 

dengan identifikasi dan simpati yang secara relatif agak lebih lambat proses 

berlangsungnya. 

5. Bentuk Bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama, persaingan, dan 

bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. Gillin dan Gillin 

pernah mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua 

macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yang 

pertama proses yang asosiatif, yang kedua adalah proses yang disasosiatif.
31
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a. Proses yang Asosiasif 

Dimaksud dengan proses asosiasif adalah sebuah proses yang terjadi 

saling pengertian dan kerja sama timbal balik antara orang perorangan atau 

kelompok satu dengan lainnya, dimana proses ini menghasilkan pencapaian 

tujuan-tujuan bersama.
32

 

1) Kerja sama 

Kerja sama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, proses terjadinya cooperation lahir 

apabila di antara individu atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan 

dan ancaman yang sama. tujuan-tujuan yang sama akan akan menciptakan 

cooperation di antara individu dan kelompok yang bertujuan agar tujuan-tujuan 

mereka tercapai. Begitu pula apabila individu atau kelompok merasa adanya 

ancaman dan bahaya dari luar, maka proses cooperation ini akan kuat di antara 

mereka. 

Bentuk-bentuk kerja sama:
33

 

a) Gotong royong dan kerja bakti yaitu proses tolong menolong dan 

pertukaran tenaga serta maupun pertukaran emosional dalam bentuk 

timbal balik di antara mereka, 

b) Bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-

barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih, 

c) Cooptation, yaitu proses penerimaan unsure-unsur baru dalam 

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk 

menghindari kegoncangan, 
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d) Coalitation yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan-tujuan yang sama 

e) Joinventure yaitu kerjasama dalam pengusaha proyek-proyek tertentu. 

2) Akomodasi 

Akomodasi adalah proses sosial dengan dua makna, pertama adalah proses 

soisial yang menunjukan pada suatu keadaan yang seimbang (equilibrium) dalam 

interaksi sosial antar individu dan antar kelompok di dalam masyarakat, terutama 

yang ada hubungannya dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku 

dalam masyarakat tersebut. Kedua adalah menuju pada suatu proses yang sedang 

berlangsung, di mana accommodation menampakkan suatu proses untuk 

meredakan suatu pertentangan yang terjadi di masyarakat, baik pertentangan yang 

terjadi di antara individu, kelompok dan masyarakat, maupun dengan norma dan 

nilai yang ada di masyarakat itu. 

Bentuk-bentuk akomodasi yaitu
34

: 

a) Coercion yaitu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan 

maupun kekerasan secara fisik atau psikologis 

b) Compromise yaitu masing–masing mengurangi tuntutannyaMediation 

yaitu pihak ketiga sebagai penasehat belaka 

c) Conciliation yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan 

pihak-pihak berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama 

d) Stalemate yaitu pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai 

kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu  titik tertentu dan 

masing-masing di antara mereka menahan diri. 

e) Adjudication yaitu penyelesaian masalah atau perkara melalui 

pengadilan. 
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Proses sosial tidak berhenti sampai disitu, karena akomodasi berlanjut 

dengan proses berikutnya yaitu asimilasi, yaitu suatu proses pencampuran dua 

atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian 

menghasilkan budaya terendiri yang berbeda dengan budaya asalnya.Proses 

asimilasi terjadi apabila ada:
35

 

(1) Kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan, 

(2) Individu sebgai warga kelompok bergaul satu dengan lainnya secara 

intensif untuk waktu relatif lama. 

(3) Kebudayaan dari masing-masing kelompok saling menyesuaikan 

terakomodasi satu dengan yang lainnya. 

(4) Dan menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan budaya 

induknya. 

Proses asimilasi ini menjadi penting dalam kehidupan masyarakat yang 

individunya berbeda secara kultura, sebab asimilasi yang baik akan melahirkan 

budaya-budaya yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok dalam 

masyrakat. 

b. Proses Sosial Diasosiatif 

Proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan (oposisi) yang 

dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara 

mereka pada suatu masyarakat. Oposisi diartikan sebagai cara berjuang melawan 

seseorang atau kelompok tertentu atau norma dan nilai yang dianggap tidak 

mendukung perubahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.bentuk-

bentuk proses disosiatif adalah pesaingan dan kontraversi dan konflik.
36
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1) Persaingan 

Persaingan adalah proses sosial, dimana individu atau klompok-kelompok 

berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan 

yang menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau 

dengan mempertajam dengan prasangka yang telah ada, namun tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

2) Kontroversi 

Kontroversi adalah proses sosial yang berada antara persaingan dan 

pertentagan atau pertikaian. kontraversi adalah proses sosial di mana terjadi 

pertentangan pada tataran konsep dan wacana, sedangkan pertentangan atau 

pertikaian telah memasuki unsur-unsur kekerasan dalam proses sosialnya. bentuk 

kontravensi menurut Leapold Von Wiese dan Howard Becker yaitu:
37

 

a) Yang umum meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, 

keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, gangguan-

gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak 

lain 

b) Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka 

umum, memaki-maki melalui surat, memfitnah, dan melemparkan 

beban pembuktian kepada pihak lain, 

c) Yang intensif mencakup penghasutan, menyebarkan desas desus, dan 

mengecewakan pihak-pihak lain, 

d) Yang rahasia umpamanya mengumumkan rahasia pihak lain, dan 

perbuatan khianat, 
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e) Yang taktis, misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau 

membingungkan pihak lain umpama dalam kampanye partai-partai 

politik dalam pemilihan umum. Contoh lain adalah memaksa pihak 

lain menyesuaikan diri dengan kekerasan, provokasi, intimidasi dan 

seterusnya.
38

 

3) Konflik 

Konflik adalah proses sosial di mana individu ataupun kelompok 

menyadari memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya dalam ciri badaniah, emosi, 

unsur-unsur kebudayaan, pola perilaku, prinsip, politik, ideologi maupun 

kepentingan dengan pihak lain. Perbedaan ciri tersebut dapat mempertajam 

perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian di mana 

pertikaian itu sendiri dapat mengahasilkan ancaman dan kekerasan fisik.
39

 

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwasannya bentuk dari interaksi sosial 

dapat berupa asosiatif yakni ikatan kerja sama antar individu dengan individu atau 

individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. kerja sama yang 

dijalin memiliki beberapa bentuk seperti gotong royong, akomodasi dan asimilasi. 

Adapun bentuk interaksi sosial yang lain adalah disasosiatif yakni terjadinya suatu 

persaingan dan pertikaian baik antar individu dengan individu maupun individu 

dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk proses 

disosiatif yaitu persaingan, kontroversi dan konflik. 

 

 

 

                                                           
38

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. h. 88 

39
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Pradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet, 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 62. 



25 
 

 

B. Tinjauan Tentang Kelompok minoritas 

Kamus Bahasa Indonesia, minoritas dapat diartikan sebagai “Golongan 

sosialyang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan 

lain di suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan itu”.
40

 

Versi lain dalam “Kamus Inglish-Indonesia Dictionary”, bahwa istilah 

minoritas berasal dari kata “minority”,yang berarti “golongan kecil” ataupun 

“laporan dari golongan kecil”
41

 

Minoritas adalah kelompok, penduduk, dan masyarakat ataugolongan 

sosialyang lebih kecilataupun lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah 

golongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar atau lebih banyak. 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan kelompok minoritas adalah mereka yang 

hanya menggunakan cadar di dusun Annie desa Alenangka, Kabupaten Sinjai. 

Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut soal jumlah atau kuantitas 

yang berkaitan dengan hak dankewajiban yang sama dalam segala hal. Satu 

kelompok dikatakan sebagai minoritas, apabila jumlah anggota kelompok tersebut 

secara yang signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok lain dalam komunitas
42

 

Minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggoa kelompoknya, suatu 

kelompok akan dapat dianggap sebagai kelompk minoritas apabila anggota-

anggotanyamemiliki kekuasaan, kontrol, perlindungan, dan pengaruh yang lemah 

terhadap kehidupannya sendiri bila dibandingkan dengan anggota-anggota 

kelomok dominan atau mayoritas. Dengan demikian, bisa saja suatu kelompok 
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secara kuantitas atau jumlah dari anggotanya merupakan mayoritas dominan, akan 

tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, control dan 

pengaruh yang dimiliki lebih kecil dan lebih lemah dari pada kelompok yang 

jumlah anggotanya lebih sedikit.
43

 

Berikut ini ciri-ciri kelompok minoritas:  

1. Mereka yang ditekan atau yang dihalangi oleh kelompok mayoritas sebagai 

hasil dari perkembangan kekuasaan yang berbeda, minoritas adalah 

kelompok yang selalu tidak beruntung daripada kelompok mayoritas. 

2. Mereka dibedakan secara fisik atau budaya dari kelompokmayoritas yang 

dominan. Mereka dibiarkan hidup di tempat tertentu karena kurang daya 

tariknya.  

3. Kelompok sosial yang disebut minoritas adalah pengelompokan sejumlah 

orang yang merasa atau mempunyai pengalaman tentang ketidakmampuan 

dalam beragam aspek. Karena ketidakmampuan itu, mereka diprasangkai, 

didiskriminasi, disegresasi, atau mengalami kombinasi dari faktor-faktor 

tersebutdan kemudian diperlakukan secara tidak sederajat oleh kelompok 

lain. 

4. Kelompok minoritas terbentuk oleh suatu pengalaman tentang karakteristik 

khusus yang dipertukarkan khusus oleh para anggotanya, misalnya 

karakteristik fisik atau budaya atau keduanya, sehingga oleh kelompok 

dominan mereka dianggap mempunyai harga diri yang rendah
44

 

Minoritas tidak selamanya terkait erat dengan persoalan jumlah 

anggoanya, melainkan terkait juga dengan kekuasaan, kontrol dan pengaruh dalam 

komunitas. Sedangkan kelompok atau masyarakat mayoritas dimaknai sebagai 
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sekumpulan besar manusia dengan karakteristik kepentingan relatif sama yang 

mendiami suatu wilayah ataupun daerah. Faktanya,masyarakat yang mendiami 

suatu wilayah ataupun daerah tidak pernah memiliki karakter atau kepentingan. 

Masyarakat perkotaan dikenal sebagai masyarakat yang hiterogen ataupun 

beragam. Karena beragam kepentingannya inilah yang menyebabkan konflik dan 

pertentangan. Jadi, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak 

dominan dengan ciri khas bangsa, suku,agama dan bahasa tertentu yang berbeda 

dari mayoritas penduduk. 

Kelompok minoritas menurut Budiman yaitu orang-orang yang karena 

ciri-ciri fisik tubuh asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari 

orang-orang lainnya dan diperlukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam 

masyarakat dimana mereka hidup. Kelompok minoritas ini mengalami eksploitasi 

dan diskriminasi karena kelompok minoritas tidak mempunyai kebudayaan yang 

dominan sehingga berkembang persaingan yang ketat antar etnik dan hubungan 

antar etnik pun mengalami ketegangan.
45

 

C. Tinjauan Tentang Cadar 

1. Pengertian Cadar 

Cadar merupakan pakaian yang memiliki beberapa keistimewaan, seperti 

halnya di dalamnya terkandung suatu kelembutan wanita. Indra penglihatan tetap 

berfungsi sebagaimana diciptakan oleh Allah, tanpa penghalang, sehingga wanita 

dapat melihat manusia dan mengenali segala keindahan ciptaan Allah. Cadar 

menutup sebagian wajah dan menampakkan sebagian yang lain, menunjukkan 
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kepada pemakainya hingga batas tertentu dan membatasi sebagian raut wajah 

sehingga memungkinkan untuk mengenali pemakainya jika dilihat berulang kali. 

Apabila padanya terdapat penutupan yang halus terhadap sebagian wajah, 

maka padanya juga terdapat penampakan yang halus terhadap sebagian yang lain. 

Dan jika pada penutupan yang halus itu terdapat sedikit kesopanan, maka pada 

penampakannya yang halus juga terdapat sedikit penghiasan diri. Kadang-kadang  

yang tampak lebih indah dari pada yang tertutup, yakni menampakkan apa yang 

lebih indah pada wajah dan menyembunyikan apa yang kurang indah. Kadar yang 

tampak itu kadang-kadang juga membangkitkan rasa ingin tahu kaum laki-laki 

untuk melihat kadar yang tersembunyi
46

 

Cadar merupakan sejenis kain yang menutupi wajah bagi perempuan, 

sedangkan niqab atau purdah sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab yaitu 

 kata jilbab yang terdapat dalam surah al-ahzab ayat 59 bermakna sejenis baju .َمِبَة

kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, wajah, dan dada
47

 

2. Sejarah Cadar Wanita Muslimah 

Apabila meneliti asal-usul cadar, maka tentunya akan sedikit sulit 

mendapatkan beberapa referensi valid yang mengungkap masa atau masyarakat 

yang pertama kali mengenakan cadar. Akan tetapi penulis berusaha untuk 

memberikan pandangan mengenai masa dan tempat munculnya cadar di kalangan 

wanita. 

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering diperbincangkan, baik di 

masyarakat maupun di media. Masyarakat menganggap bahwa cadar merupakan 

budaya yang berasal dari negara Arab yang pada akhirnya menjadi pembahasan 
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dalam Islam . Asal-usul cadar semakin ditujukan kepada bangsa Arab sebagai 

budaya mereka, padahal hal ini belum tentu benar adanya. Menurut M. Quraish 

Shihab, memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat 

Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.
48

 

Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada 

Mutahari pakaian tertutup seluruh badan wanita termasuk cadar telah dikenal di 

kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam , dan lebih melekat 

pada orang-orang Persia khususnya Iran. Dibandingkan dengan tempat-tempat 

lain, bahkan lebih keras tuntutannya dari pada yang diajarkan Islam.
49

 

Menurut pakar lain ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang Arab 

meniru orang-orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai 

wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut 

dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci di 

mana itu merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab juga 

meniru masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, 

ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-

rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria 

dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi 

sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa 

pemerintahan al-Wafid II 125 H/747 M, di mana penguasa ini menetapkan adanya 

bagian khusus buat wanita di rumah-rumah
50
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Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam , wanita-wanita di 

Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kegaguman 

pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum 

padang pasir, mereka memang memakai kerudung hanya saja kerudung tersebut 

sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang sehingga dada dan 

kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi 

sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju 

mereka itu. Telinga dan juga leher mereka dihiasi anting dan kalung. Celak sering 

mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi 

dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka 

sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka 

dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka 

masih sangat tradisional, mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang 

sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah 

Islam  datang al-Qur‟an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi 

tuntunan menyangkut cara-cara memakainya
51

 

Ilmuan yang menjelaskan asal-usul cadar wanita dari Negara di sekitar 

Persia jauh sebelum Islam muncul, seperti halnya yang diungkapkan oleh Quraish 

Shihab, mengutip penjelasan Murtada Mutahhari
52

. Intelektual kontemporer asal 

Pakistan, Abu al-A‟la al-Maududi menjelaskan, bahwa banyak sekali tuduhan 

tidak penting terhadap Islam  yang datang dari orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar berasal dari 

budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam  masuk tepatnya di masa 
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Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimat, h.48. 

52
Murtadha Muthahari, Gaya Hidup Wanita Islam , terj. Agus Efendi, Alwiyah 

Abdurahman, (Cet.1.Bandung: Mizan, 1990), h. 34. 
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Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di 

abad-abad berikutnya khususnya setelah masa Nabi. Mereka sangat pandai 

berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya 

cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah 

syari‟at, agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama 

sebagai ahlinya.
53

 

Cadar wanita bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa 

pula wanita bercadar sudah menjadi tadisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk 

membedakan antara wanita merdeka dengan budak sahaya atau terdapat maksud 

lain. 

Fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan 

perdebatan apalagi sampai mengecam agama dan mencaci masyarakat tertentu. 

Islam  agama yang bersifat eksklusif (infitah), tidak inklusif (inghilaq). Banyak 

sekali beberapa budaya atau ajaran umat sebelum Islam  dijadikan ajaran agama 

Islam , seperti halnya nikah syar‟i. Pada masa jahiliyah terdapat beberapa macam 

nikah yang dikenal oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kabilahkabilah Arab, 

di antaranya; nikah al-rayat, nikah al-raht, nikah al-istibda‟, nikah al-shighar, 

akad nikah seperti yang ada di agama Islam , yaitu dengan maskawin, wali, 

adanya saksi minimal dua laki-laki dan sighah (ijab dan qabul). 

Peraturan ini, tentu tidak menafikan asal-usul cadar wanita dari 

masyarakat non Arab dan jauh sebelum agama Islam  masuk. Namun, asal-usul 

tersebut tidak menjadi hambatan terhadap pembahasan ulama terkait cadar wanita 

muslimah sejak dahulu. Pembahasan cadar, baik yang membolehkan atau yang 

mewajibkan ialah untuk maslahat umum dan tidak tertuju pada kelompok atau 

individu maupun keluarga tertentu. Adanya pembahasan cadar wanita sebab 
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Abu al-A‟la al-Maududi, al-Hijab, (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964), h. 307. 
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mengkaji beberapa ayat al-Qur‟an dan hadis nabi Muhammad. Dengan demikian, 

pembahasan cadar sebagai penutup wajah, menjadi pembahasan Islam  sejak 

turunnya Al-Qur‟an. 

Pembahasan masalah pakaian seperti mengharuskan membicarakan simbol 

dan esensi. Bentuk pakaian dan warnanya merupakan simbol, namun pada 

hakikatnya menggambarkan suatu esensi karena pakaian yang dipilih oleh wanita 

atau pria harus memenuhi fungsinya. Pertama adalah untuk menutup tubuh, kedua 

yaitu untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Namun, seorang muslimah 

harus melengkapinya dengan pakaian taqwa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui lebih mendalam 

Proses Interaksi Sosial Kelompok minoritas (Studi Pada Pengguna Cadar di 

Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu terjun 

langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data primer. Pada hakikatnya 

penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita 

tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat.
1
 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan peneliti yaitu berfokus di Dusun 

Annie Desa Alenagka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Adapun alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena para pengguna cadar di Dusun tersebut, 

secara kuantitas mereka hanya berjumlah belasan, dan mereka biasanya sering 

mendapatkan perlakuan berupa gosip, celaan, maupun pandangan miring dari 

masyarakat. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan 

kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara 

manusia yang menguasai hidupnya.
2
 

2. Pendekatan Fenomenologis  

Fenomenologi iadalah iilmu ipengetahuan iyang imembahas itentang iapa 

iyang itampak imengenai isuatu igejala-gejala iatau ifenomena iyang ipernah 

imenjadi ipengalaman imanusia iyang ibisa idijadikan itolak iukur iuntuk 

imengadakan isuatu ipenelitian ikualitatif.
3
 

Pendekatan fenomenologis yang dimaksud peneliti adalah interaksi sosial 

pada kelompok minoritas di Dusun Anni‟e Desa Alenangka, bagaimana 

masyarakat sekitar memaknai proses interaksi mereka, dan juga bagaimana para 

pengguna cadar tersebut mengatasi masalah ketika mereka menjadi kelompok 

minoritas yang belum begitu diterima di kalangan masyarakat. 

C. Sumber Data 

Penelitian iiyang iidilakukan iioleh iipenulis iitidak iiterlepas iidari 

iibeberapa iisumber iiyang iidapat iimembantu iiproses iipenelitian, iisumber 

iidata iidalam iipenelitian iiini iisebagai iiberikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti ketika berada 

di lapangan. Sumber data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan 
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Aksara,1983), h. 1 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 14 



35 
 

 

peneliti kepada objek penelitian. Pengambilan data ini berfokus pada subjek 

peneliti yang lebih mengetahui pokok daripada penelitian serta yang terlibat 

langsung dengan penelitian serta persetujuan dari pihak narasumber untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.  

b. Data Sekunder 

Data iisekunder iimerupakan iisumber iidata iitidak iilangsung iiyang 

iimampu iimemberikan iidata iitambahan iiserta iipenguatan iiterhadap iidata 

iipenelitian. iiSumber iidata iisekunder iiini iidiperoleh iimelalui iidokumentasi 

iidan iistudi iikepustakaan iidengan iibantuan iibuku, iijurnal, iidan iisumber-

sumber iiyang iirelevan. Ii 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode iipengumpulan iidata iidalam iipenelitian iiini iiadalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu alat pengumpulan data, metode ini menggunakan 

pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, 

proses atau perilaku.
4
 Jadi peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta 

mencatat informasi yang nampak pada objek peneliti. 

2. Wawancara ii 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengajukan pertanyaan secara lisan pada seseorang (informan atau responden)
5
. 

Jadi penulis melakukan penelitian dengan cara mewawancarai narasumber secara 

terstruktur yakni memberikan pertanyaan yang jelas. 

                                                           
4
Sinapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi, 2003, h. 52 

5
Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, h. 362 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat atau 

lokasi penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto dan file dokumenter serta data yang relevan dengan 

penelitian.
6
 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini bukan hanya wujud daripada alat dan bahan yang  

harus dipersiapkan oleh peneliti sebagai instrument dalam penelitian. Peneliti juga 

termasuk instrumen penting dalam penelitian ini. Hal-hal yang paling penting 

dibutuhkan dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara kemudian didukung 

juga dengan alat yang biasa digunakan dalam proses wawancara seperti tape 

recorder, kamera, buku dan lain-lain yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

menunjang keberhasilan proses penelitian di lapangan. 

F.  Penentuan informan 

Informan adalah narasumber yang dapat memberikan informasi terkait 

dengan penelitian yang diangkat. Informan merupakan unsur yang sangat penting 

dalam penelitian, dalam penetuan informan menggunakan purposive sampling 

yaitu teknik penarikan informasi dengan tujuan penelitian. Informasi yang dipilih 

merupakan orang yang dianggap mampu memberikan data atau informasi tentang 

apa yang akan dicapai dalam penelitian ini.
7
 Adapun informan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: (1) pengguna cadar (2) masyarakat (3) tokoh agama 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
8
 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi iidata iimerupakan iidata iiyang iidiperoleh iidalam iilapangan 

iiditulis dalam iibentuk iilaporan iiatau iiuraian iiyang iirinci, iikemudian 

iidisederhanakan dan iidifokuskan iipada iihal iiyang iipenting iidan iidilakukan 

iikategorisasi iiyang sesuai iidengan iifokus iipenenlitian.
9
 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah peneliti memiliki informasi terkait dengan masalah yang diteliti, 

pada tahap ini informasi yang diperoleh akan dipilih dan dipisahkan dari informasi 

yang sudah tidak ingin digunakan. Data yang telah diperoleh akan disusun secara 

terstruktur agar dapat lebih mudah dipahami oleh peneliti. 

3. Teknik iiAnalisis 

Teknik iianalisis iiperbandingan iidigunakan iidalam iimenganalisis iidata 

yang iitelah iidiperoleh iidari iilapangan iisecara iisistematis iidan iimendalam 

iilalu membandingkan iisatu iidata iilainnya iisebelum iiditarik iisebuah 

iikesimpulan 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

 Penarikan iikesimpulan iimerupakan iiproses iipengambilan iiintisari dan 

iimakna iidari iisajian iidata iiyang iitelah iiterorganisir iidalam iibentuk 

                                                           

8
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pernyataan iiyang iisingkat iidan iipadat iitetapi iimengandung iipengertian iiyang 

bermakna. iiPeneliti iiberupaya iimencari iimakna iidari iidata iidan iikemudian 

membuat iikesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

PETA WILAYAH KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI 

 

1. Sejarah Desa Alenangka  

Desa Alenangka yang merupakan salah satu wilayah kesatuan masyarakat 

yang dimulai dengan nama Amesing, Sompong, Kalamisu namun sejalan dengan 

perkembangan zaman untuk menyatukan ketiga dusun tersebut maka terbentuklah 

nama Desa Alenangka yang diambil dari nama tiga arung yang pernah memimpin 

yakni turun temurun berasal dari keluarga Arung Besse Nangka.  

Berdasarkan alur sejarah Desa Alenangka pada tahun 1600 dipimpin oleh 

seorang wanita yang bernama Arung Besse Nangka, wilayahnya yaitu di bagian 

Timur gunung Bawah Karaeng yang pengelolaan sumber daya alam yaitu lahan 

secara berpindah-pindah. Namun, memasuki zaman penjajahan Belanda, Besse 

Nangka tidak mampu mengamankan daerahnya dari penculikan orang-orang dari 
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Gowa. Besse Nangka kemudian berkunjung ke Bone dan bertemu dengan Raja 

Bone lalu meminta seseorang untuk menjalankan roda pemerintahan. Saat itu 

Besse Nangka tetap arung, tetapi yang menjalankan pemerintahan adalah Lafatosa 

Dg. Mangunrawa. Setelah beliau meninggal, maka arung diserahkan kembali 

kepada anak dari Besse Nangka yang bernama Arung Tabongkang Dg. Siajeng di 

mana wilayahnya dibagi menjadi dua yaitu Nangka dan Serri. Pengolahan lahan 

pada masa itu sudah menetap dan menggunakan alat tradisional. 

Setelah arung Tabongkang Dg Siajeng meninggal, maka arung digantikan 

oleh anaknya yang bernama Arung Jollo Dg. Riolo. Sekitar tahun 1958, setelah 

Arung Jollo Dg. Riolo meninggal maka digantikan oleh arung bernama H. 

Syasyo. Tahun 1960 istilah arung untuk desa yang terakhir dipimpin oleh arung 

yang bernama Petta Sakki.  

Tahun 1961 wilayah Nangka dan Serri dijadikan satu desa dengan nama 

Sangiasseri. Pemimpin pada saat itu disebut kepala desa, di mana wilayahnya 

yaitu batas Timur Sungai Apareng, batas Selatan Bontopedda, batas Barat sungai 

Gofa, dan batas Utara sungai Dada.  

Tahun 1980 desa diubah statusnya menjadi kelurahan dengan nama 

Kelurahan Sangiasseri yang dipimpin oleh seorang lurah. Tahun 1982 pemerintah 

menerapkan satu program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi 

khususnya di bidang pertanian, program tersebut bernama Lappoase.  

Tahun 1990 Kelurahan Sangiasseri dimekarkan menjadi dua kelurahan 

yakni Kelurahan Bikeru dan Kelurahan Sangiasseri. Pasar Bikeru ke Utara adalah 

wilayah bagian Kelurahan Bikeru, sedangkan pasar Bikeru ke Selatan dan Barat 
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termasuk wilayah bagian Kelurahan Sangiasseri. Status dari Kelurahan Bikeru 

berlangsung sampai terjadinya pemekaran kembali.
1
  

Tahun 2003 Kelurahan Bikeru berubah status menjadi desa sekaligus 

dimekarkan menjadi dua desa yakni Desa Alenangka dan Desa Gareccing yang 

pada masa itu dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama H. Hamka. 

Saat ini Desa Alenangka memiliki Jumlah penduduk sekitar 3931 jiwa, 

yang terdiri dari laki-laki: 1944 orang dan perempuan: 1987 dengan mata 

pencaharian pada umumnya adalah petani.  

2. Kondisi Geografis  

a. Letak Wilayah  

Batas secara alami maupun secara administratif, Desa Alenangka dibatasi 

oleh beberapa desa yaitu sebagai berikut ini: 

Tael 4.1 Batas Desa 

Batas Desa/Kelurahan 

Sebelah Utara  

 

Desa Talle Kecamatan Sinjai 

Selatan  

 

Sebelah Timur  

 

Desa Samaturue Kecamatan 

Tellulimpoe  

 

Sebelah Selatan  

 

Kelurahan Sangiasseri Kecamatan 

Sinjai Selatan  

 

Sebelah Barat  

 

Desa Gareccing Kecamatan Sinjai 

Selatan  

 

Sumber Data: Buku Profil Desa Alenangka Tahun 2021 

 

 

 

 

                                                           
1
Buku Profil Desa Alenangka Tahun 2021 
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b. Luas Wilayah  

Luas tanah Desa Alenangka seluruhnya mencapai 524,74 ha dan terdiri 

dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut:  

1) Tanah Darat: 439 ha 

2) Tanah Sawah: 522 ha  

c. Mata pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat di Desa Alenagka Kecamatan Sinjai 

Selatan memiliki beberapa ketenagakerjaan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Mata pencaharian 

NO Ketenagakerjaan Jumlah 

1 Petani pemilik sawah 586 Orang 

2 Petani pengangguran 27 Orang 

3 Tukang 64 Orang 

4 Buruh kebun - Orang 

5 Pedagang 273 Orang 

6 Pengemudi/ jasa 21 Orang 

7 PNS 25 Orang 

8 TNI/ POLISI 8 Orang 

9 Pensiunan 15 Orang 

10 Industry kecil 75 Orang 

11 Buruh industry - Orang 

Sumber Data: Buku Profil Desa Alenangka Tahun 2021 

d. Orbitasi atau Jarak dari Pusat Pemerintahan  

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 1 km  
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2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten: 26 km  

3. Kondisi Demografi  

Berdasarkan pemutakhiran data pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa 

Alenangka terdiri dari 3. 931 jiwa   

Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk Desa Alenangka Berdasarkan Kelompok 
Umur Tahun 2021 

Kelompok 

Umur 

(Tahun) 

Laki-Laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

00 – 04 31 356 387 

05 – 09 142 132 274 

10 – 14 93 109 202 

15 – 19 169 137 306 

20 – 24 231 190 421 

25 – 29 199 207 406 

30 – 34 222 165 387 

35 – 39 232 181 413 

40 – 44 133 120 253 

45 – 49 132 121 253 

50 – 54 122 94 216 

55 – 59 117 102 219 

60 – 64 71 52 123 

65 + 50 21 71 

TOTAL 1944 1987 3.931 

Sumber Data: Buku Profil Desa Alenangka Tahun 2021 
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Tabel 4.3  

 Jumlah Penduduk Desa Alenangka Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Tahun 

  

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Strata 2 5 

D 4 / Strata I 553 

D 3 / Sarjana Muda 86 

D 1 / D 2 30 

SLTA Sederajat 1250 

SLTP Sederajat 1433 

SD Sederajat 653 

Tidak Sekolah 424 

Jumlah 1964 

Sumber Data: Buku Profil Desa Alenangka Tahun 2021 

4. Sarana dan Prasarana Desa 

Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan 

pemerintah desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak desa 

telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir pada 

masing-masing RT dan RW. 

5.  Agama  

Dilihat dari penduduknya Desa Alenangka mempunyai penduduk yang 

mayoritas Islam. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat 

dari banyaknya sarana peribadatan. Berdasarkan hasil pendataan ditemukan 99% 

penduduk beragama Islam.  

Tabel 4.5 

 Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Desa Alenangka Tahun 2021 

 

Sumber Data: Buku Profil Desa Alenangka Tahun 2021 

 

 

No  Agama          

Pemeluk 

Tempat 

Ibadah 

Keterangan  

1  Islam  99% 13 

2  Kristen  1% 0 

3  Protestan  0 0 
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B. Pandangan Masyarakat Terkait Interaksi yang dilakukan oleh Para 

Pengguna Cadar dalam Masyarakat di Dusun Annie Desa Alenangka, 

Kabupaten Sinjai 

Pengguna cadar yang termasuk sebagai kelompok minoritas di masyarakat, 

tentu saja tidak begitu mudah mendapat penerimaan ketika mereka melakukan 

interaksi di luar dari kelompok mereka. Hal tersebut lantaran cadar masih 

merupakan bentuk busana yang jarang digunakan. Karena itu, seorang perempuan 

muslim yang mengenakan cadar secara alamiah menjadi berbeda dan tergolong 

dalam sekelompok kecil perempuan muslim. Hal tersebut juga dirasakan oleh 

pengguna cadar di Dusun Annie Desa Alenagka Kecamatan sinjai selatan. Namun 

lambat laun Sebagian masyarakat mulai menerima perbedaan sebagai fakta sosial 

dalam masyarakat sehinggah kelompok minoritas setidaknya sudah mendapatkan   

ruang untuk berinteraksi. proses interaksi yang di lakukan oleh pengguna cadar 

tentunya masyarakat menaggapi pandagan yang berbeda. Ada positif ada negatif. 

Adapun proses interaksinya ialah: 

1. Menyapa 

Menyapa atau mengucapkan salam pada orang lain adalah salah satu 

bentuk tatakrama mendasar yang dilimiki setiap orang, hal ini mestinya dikuasai 

oleh setiap individu. Karena menyapa, merupakan interaksi secara langsung yang 

dilakukan oleh seseorang, bukan hanya pengguna cadar, namun juga pada siapa 

saja. Sebagian para pengguna cadar lebih memilih menyapa terlebih dahulu. 

Karena tidak semua orang dengan mudah mengenalinya, siapa pengguna di balik 

cadar tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Becce bahwa: 

“Ko lao‟a di fasake atau ribottingge kadang muaro engka pacadar padaka 
makkada ee lao toi di fasakke daeng Becce, makkadana roo iye tafi 
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makkutanaka iga‟i bae ituloh afa enna kuwissenggi ko enna tatteppui 
asetta”

2
 

Artinya: 

Kalau pergi pasar atau pesta kadang ada pengguna cadar sapa bilang e 
kepasarki juga kk Becce, bilangma juga iye tapi bilangka siapaki itu 
karena saya tidak kenal kalau tidak kita sebut namata. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Atong bahwa: 

“Biasa mua ro‟ nakko lisua fole di galungge naitaka jekka di olo bolana 
biasamua naolli leppang di bolana.”

3
 

Artinya: 

Biasa kalau saya pulang dari sawah naliatka lewat di depan rumahnya 
biasa juga napanggil singgah di rumahnya. 

Berdasarkan wawancara di atas yang dikemukakan oleh informan dengan 

menyapa bisa mencairkan suasana dan keakraban satu sama lain. Dengan 

menyapa, seseorang merasakan manfaatnya karena akan mencairkan rasa 

canggung. Dengan menyapa, merupakan langkah awal menuju komunikasi yang 

penuh arti dan saling menghargai.  

 pengguna cadar memiliki beberapa kendala ketika menyapa. Karena tidak 

semua orang dengan mudah mengenalinya, Meski ramah, meski menyapa, lawan 

bicaranya belum tentu menanggapi dengan semangat yang sama.  

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Semmi bahwa: 

“Biasanya ada pengguna cadar ketika saya ketemu di jalan, atau di pasar, 
terkadang saya disapa atau hanya sekedar mengucapkan salam saja. 
Biasanya saya jawab, meski sekedarnya saja, karena saya tidak bisa 
melihat siapa sebenarnya di balik cadar itu.”

4
 

Berinteraksi tentu saja selalu ada hambatan. Salah satu hambatan yang 

dirasakan oleh pengguna cadar, adalah mereka tidak mudah dikenali oleh orang 

lain yang tidak menggunkan cadar. Hambatan dalam komunikasi tersebut ketika 

                                                           
2
Becce (52 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 2021. 

3
Atong (61 tatun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 2021 

4
Semmi (41 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 28 September2021.   
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melakukan interaksi adalah mereka tidak bisa berkomunikasi secara nonverbal, 

seperti tersenyum, menatap langsung dan ekpresinya.  

2. Bekerjasama 

Kerjasama adalah usaha antara orang perorang atau kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya didasari oleh kesamaan 

pandangan. Bagi pengguna cadar, mereka melakukan kerjasama tersebut, 

sepanjang tidak melanggar syariat agama.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erma bawa: 

“Mereka juga sering terlibat dalam acara pernikahan, bahkan turut 
membantu dalam urusan dapur, tetapi jika acara tertentu seperti 
mabarasanji mereka menghindari atau pulang ke rumahnya.”

5
 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Becce bahwa: 

“Biasa nakko elokki tauwwe masanggki, nakko ollimui lao masanggki 
laomui kodong ko dena mua gaga najama di bolana.”

6
 

 

Artinya: 

“Biasa kalau mau orang potong padi, kalau saya panggil pergiji kwodong 
kalau tidak ada nakerja di rumahnya.” 

Berdasarkan pernyataan informan hal tersebut tidak hanya disampaikan 

oleh masyarakat, tetapi argumen tersebut di perkuat oleh pengguna cadar itu 

sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Rahmawati: 

“Saya tetap biasanya pergi ke pesta, pergi ke acara-acara sepanjang apa 
yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan agama. Jika adat istiadat 
itu menyalahi syariat atau ketentuan agama maka lebih utamanya 
ditinggalkan. Maksudnya kalau memang tidak bisa diubah kebiasaan itu 
minimal kita yang meninggalkan.”

7
 

                                                           

5
Erma (41 tahun) Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 20 Septembar 2021. 

6
Becce (52 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 2021. 

7
Rahmawati (23 tahun), pengguna cadar Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 

2021. 
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Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa kerjasama tersebut tidak 

didorong oleh kepentingan sepihak, melainkan harus dilandasi dengan kerjasama. 

Kerjasama tersebut hanya bisa terwujud dengan orang lain jika tidak 

mementingkan kepentingan sendiri.  

3. Saling Menghormati 

Sebagai mahluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian, oleh karena itu kita 

harus saling menghormati dan menghargai, membutuhkan bantuan orang lain.  

Berdasarkan hasil survey di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat di 

Dusun Annie Desa Alenangka lambat laun mulai menerima keberadaan para 

pengguna cadar. Meski awalnya, mereka menganggap aneh para pengguna cadar, 

namun seiring barjalannya waktu, dan pengguna cadar yang dulunya hanya satu 

orang, lambat laun juga bertambah, maka masyarakat sepertinya mulai perlahan 

menerima mereka. Mereka menganggap biasa-biasa saja. Terkadang, jika ke 

pesta, mereka mengundang mereka makan di tempat yang tidak ada laki-lakinya.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dina Musdalifah bahwa: 

“Menurut saya wanita muslimah yang memakai cadar mungkin 

mempunyai suatu alasan tersendiri dengan dia memakai cadar, jadi 

pendapat saya positif-positif saja memakai cadar karena itu sesuai 

keyakinan mereka. Malahan Ketika ada pesta dan saya melihat ada 

pengguna cadar saat makan di tempat umum saya panggil makan di tempat 

yang tidak ada laki-lakinya.”
8
 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hawa bawa: 

“Waktu pertamakali saya melihat pengguna cadar lain-lain kuliat apalagi 
saat makan, tapi lama-kelamaan biasa-biasaji kuliat karena seringmi saya 
liat apalagi ada tentanggaku pakai cadar, kalau datang biasa kerumah 
cerita nah ada laki-laki langsung kukasih tau bilang pasang cadarta.”

9
 

                                                           
8
Dina musdalifah (34 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 

2021. 

9
Hawa (45 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 28 September 2021. 
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Argumen tersebut tidak hanya di sampaikan oleh masyarakat tetapi juga 

diperkuat oleh pengguna cadar itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Maryam: 

Dampak positifnya sekarang setelah menggunakan cadar dalam waktu 
yang lama karena mereka kebanyakan sudah paham bahwa orang yang 
memakai cadar itu seperti ini misalnya mereka tidak berjabat tangan kalau 
bukan mahrom

10
  

Hasil wawancara dengan Maryam dapat diketahui bahwah adanya 

pengertian dari masyarakat, walaupun perlahan namun setidaknya telah 

menujukkan ke arah yang positif, hal tersebut juga telah memberi ruang kepada 

para pengguna cadar.  Sikap saling menghormati itu dibangun dengan rasa 

pengertian dan kebajikan, tidak dengan cara-cara keras yang negatif. 

4. Menutup Diri 

Beberapa orang yang merasa nyaman jika dikelilinggi oleh orang lain, dan 

juga ada yang tidak. Begitu juga dengan tipe keterbukaan setiap orang memiliki 

perbedaan, ada yang mudah bergaul, dan ada juga yang tidak. Terlebih bagi para 

pengguna cadar, tentunya Sebagian masyarakat akan menilai mereka bahwa 

pengguna cadar terlalu menutup diri karena membatasi diri dalam pergaulan. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan S: 

“Menurut saya, cadar itu terlalu religius, cenderung terlalu tertutup. Selain 
itu, mereka sering membatasi diri dalam pergaulan, terhadap tetangga yang 
tidak mengunakan cadar.”

11
 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan M: 

“Ko‟itai ro sebagiang paccadarke masagala kale ni messu fole di bolana, 
afalagi istrina jamatablik‟e, ko laoi lakkainna messu di jalan allah, tea 
kaleni itu messu‟ di laleng bolana”

12
 

                                                           
10

Maryam (24 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 20 September 

2021. 

11
Sumarni (32 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 28 September 2021. 

12
Manekong (60 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 10 september 2021 
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Artinya” 

“Kalau saya liat Sebagian pengguna cadar jarang sekalimi keluar dari 
rumahnya, apalagi istrinya jamahtablik, kalau pergimi suaminya khuruuj 
fii sabiilillaah, tidak mau sekalimi keluar dari rumahnya.” 

Pengguna cadar tidak mudah berada di posisi tersebut, Tidak dapat di 

pungkiri tentunya mereka mendapat respon negatif dari Sebagian masyarakat. 

Mereka biasanya mendapatkan cibiran dari masyarakat. Jadi, jika ada beberapa di 

antara mereka yang memilih menutup diri dari masyarakat, itu lantaran mereka 

ingin menghindar dari respon negatif tersebut.  

Seperti yang diungkapkan Musdalifah: 

“Alasan sehingga kami kadang menutup diri karena kadang kami 
menerima cemohan dan ejekan atau bahkan direndahkan oleh masyarakat. 
Kata mereka, pengguna cadar itu seperti emak-emak, sok alim, sok suci, 
pakaiannya sungguh sangat ribet, bahkan juga kadang-kadang ada pemuda 
mengatakan bahwa kami adalah ninja.”

13
 

Berdasarkan hasil survey di lapangan dan beberapa ungkapan dari 

pengguna cadar, bahwa mereka biasanya menutup diri karena takut akan respon 

negatif dari masyarakat seperti cemohan, celaan, gosip dan prasangka buruk. Jadi, 

keputusan menggunakan cadar bukan keputusan setengah hati saja. Keputusan 

tersebut sangat sulit dan penuh pergolakan jiwa, antara mengikuti keinginan hati 

atau menuruti kemauan masyarakat. Tanggapan masyarakat dan juga keluarga, 

pada akhirnya terkadang membentuk keperibadian pada mereka. 

5. Selektif 

Hubungan sosial dalam kehidupan kita adalah pertemanan. Dalam Islam, 

teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah 

Sallalahu‟alaihi Wasallam.  Berteman juga merupakan hubungan yang 

mendatangkan pahala Karena mengarah kepada ibadah muamalah dalam wujud 
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Musdalifah (17 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 28September 

2021. 
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ukhuwah (persaudaraan Islamiyah). Berteman pada hakekatnya menjaga 

hubungan baik antarsesama manusia melalui interaksi, atau yang dikenal sebagai 

hablum minannas. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti juga menemukan 

beberapa di antara pengguna cadar melakukan pilih-pilih dalam bergaul, meski ini 

tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa semuanya melakukan hal yang sama, namun 

yang pastinya ada beberapa orang yang semacam itu.  

Seperti yang dikemukakan oleh Informan S: 

“Mereka hanya ingin bergaul dengan teman mereka sendiri, dengan 
sesamanya saja. Di luar dari itu, mereka biasanya tidak begitu tertarik.”

14
 

Berdasarkan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa Hal tersebut tidak 

hanya dijelaskan oleh masyarakat, namun juga pengguna cadar itu sendiri. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Hasniar bahwa: 

“Sejak memakai cadar, jangankan bergaul dengan masyarakat dan 
tetangga keluar rumah saja saya sudah membatasinya, apalagi keluar 
rumah tanpa keperluan penting”

 15
 

 Para pengguna cadar sebagian membatasi diri dalam pergaulan karena 

dalam Islam seorang muslim dianjurkan, diawajibkan untuk memperhatikan 

teman pergaulannya. Islam memang menganjurkan untuk memperhatikan siapa 

yang akan dijadikan sebagai teman.  

Seperti yang diungkapkan oleh Rahmawati bahwa: 

“Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallalau Alaihi Wasallam menjelaskan 
peran dan dampak seorang teman. Beliau pernah memberi pemisalah 
bahwa, berteman ibaratnya seorang penjual minyak wangi dan seorang 
pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan memberi 
kita juga aroma wangi, dan berteman dengan pandai besi maka akan 
mendapatkan aroma besi, bahkan bisa juga berupa percikan api.”

16
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Sumarni (32 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Alenangka, 28 September2021. 

15
Hasniar (38 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 20 September 2021. 

16
Rahmawati (23), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 2021. 
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Berdasarkan  kutipan di atas menggambarkan bahwa berteman dalam versi 

mereka memang harus diberi batasan, jika bermanfaat maka hal tersebut harus 

tetap dipertahankan, jika tidak maka solusi selanjutnya adalah memutuskan 

pertemanan tersebut.  

C. Cara Mengatasi Masalah Para Pengguna Cadar dalam Melakukan Interaksi 

Pada Masyarakat Dusun Anni’e Desa Alenangka, Kabupaten Sinjai 

1. Menyesuaikan Diri 

Setiap individu biasanya memiliki masalah dalam hidupnya, tak terkecuali 

dengan para pengguna cadar di dusun Annie, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai 

Selatan, Kabupaten Sinjai. Masalah yang kerap timbul biasanya terkait dengan 

hubungan seseorang dengan diri pribadi maupun dengan orang lain di sekitarnya.  

Persoalan yang paling mendasar yang selama ini para penguna cadar di 

Dusun Annie Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai 

berdasarkan hasil survey lapangan yang ditemukan oleh peneliti adalah, mereka 

terkadang tidak diterima secara terbuka oleh Sebagian masyarakat, terutama yang 

belum terbiasa dengan para pengguna cadar.  

Seperti diungkapkan oleh Maryam: 

“Sebagian masyarakat biasanya susah menerima kehadiran kami terlebih 
Ketika pelaksanaan adat istiadat tetapi Karena saya memang awalnya 
sudah mengenal dengan kebiasaan atau adat di desa ini, jadi saya tidak 
perlu lagi untuk menyusaikan diri, awalnya iya memang diperlukan 
namanya penyesuaian itu. Hanya saja mungkin jika ada adat atau 
kebiasaan yang tidak sesuai syariat sebisa mungkin untuk saya hindari dan 
alhamdulillah selama saya hijrah sampai saat ini belum ada adat dan 
kebiasaan masyarakat yang membuat saya risih atau membuat saya perlu 
untuk menyesuaikan diri kembali.”

17
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Maryam (23 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 20 September 

2021. 
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Tahapan penyesuaian diri yang dilakukan oleh pengguna cadar yang 

paling mereka butuhkan adalah ketika baru-baru menggunakan cadar. Terutama 

jika ada adat dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat agama.  

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Marni: 

“Kita lihat dulu, yang mana perlu disesuaikan dengan yang ada di 
masyarakat dan yang mana yang tidak boleh. Karena meskipun nyaris 
semua orang melakukan sesuatu di wilayah tersebut, anggaplah melakukan 
tradisi mabaca-baca, maka tentu saja kita tidak ikut serta pada kegiatan 
semacam itu. Tapi kalau ada kegiatan berupa pesta, maka kita tetap ikut 
serta meramaikan, memenuhi undangan.”

18
 

Tahap penyesuaian yang mereka lihat, disesuaikan dengan syariat agama. 

Jika hal tersebut tidak melanggar agama dan syariat, atau berupa kegiatan positif 

dan bermanfaat, maka mereka ikut. Jika tidak, mereka akan tinggalkan. 

2. Menghindar 

Masalah sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, termasuk para 

pengguna cadar di Dusun Anni‟e Desa Alenangka, Kabupaten Sinjai Kecamatan 

Sinjai Selatan. Beberapa orang, masalah dapat membuat orang merasakan arti 

kehidupan.  

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, upaya untuk 

mencegah terjadinya masalah, yang mereka lakukan adalah menghindari masalah. 

Kabur, atau menghilang untuk sementara biasanya banyak dilakukan oleh para 

pengguna cadar jika beberapa cara lain yang mereka lakukan tidak efektif.  

Menghindar merupakan salah satu upaya pertahanan diri. 

Seperi yang diungkapkan oleh Maryam: 

"Cara mengatasinya yaitu berusaha untuk meninggalkan dengan cara yang 
baik.”

19
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Marni (34 tahun), Pengguna Cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 2021. 

19
Maryam (23 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 20 September 

2021. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmawati, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Jika kita sudah berusaha mengungkapkan beberapa hal, termasuk ingin 
beradaptasi, namun terus menerus mendapati tekanan seperti ketika 
mereka mencela meski mungkin maksudnya itu hanya sekedar candaan 
namun bisa melukai perasaan, maka saya biasanya menghindari sumber 
tekanan semacam itu.”

20
  

Metode menghindar yang mereka lakukan tidak harus sampai pindah 

kampung, keluar kota atau sampai pindah rumah. Namun, berdasarkan hasil 

survey di lapangan, yang ditemukan oleh peneliti adalah ketika mereka sudah 

melakukan cara, namun tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, 

maka mereka melakukan metode pengindaran jika ada masalah. 

3. Sabar 

Metode yang dilakukan jika ditimpa masalah saat itulah keimanan 

seseorang diuji, Seberapa kuat mereka bisa bertahan terhadap masalah tersebut 

dan menjadi pengguna cadar di lingkungan yang belum begitu banyak pengguna 

cadar atau menjadi bagian dari minoritas, adalah hal yang memiliki ujian yang 

sangat berat. Baik dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. 

Keputusan yang diambil agar tidak menyesal seperti halnya berputus asa 

atas apa yang mereka alami, maka tindakan yang diambil oleh para pengguna 

cadar adalah bersabar.  

Seperti yang dikemukakan oleh Musdalifah: 

“Maka saya tetap berusaha sabar dan tabah menerimanya. Karena saya 
yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada 
balasannya.”

21
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Rahmawati (23 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 10 September 

2021. 

21
Musdalifah (17 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 28 September 

2021. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Musdalifah Ketika para pengguna 

cadar merasa cobaan mereka dirasa berat, dan pikiran atau logika sudah tidak 

mampu memberikan solusi yang terbaik buat mereka, maka yang mereka lakukan 

tetap bersabar dan bertahan.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hasniar: 

“Kalau sabar ki, pada akhirnya mereka juga berhenti. Kalau capek ki 
bergosip, pasti berhenti ji juga nanti. Karena sebelum memilih 
menggunakan cadar, saya memang sudah mempersiapkan tekanan apapun, 
termasuk dari keluarga yang tidak setuju saya menggunakan cadar. Nah, 
sekarang setelah beberapa lama saya menggunakan cadar, mereka pada 
akhirnya mendukung.”

22
 

Berdasarkan apa yang disampaikan Ibu Hasniar rupanya mereka yang 

menggunakan cadar di Dusun Annie, Desa Alenangka, Kecematan Sinjai Selatan, 

Kabupaten Sinjai, menggunakan sabar sebagai salah satu pilihan yang paling 

bijaksana ketika mereka menghadapi masalah. Karena dengan bersabar, 

setidaknya mereka memberi peluang orang lain menerima mereka meski 

membutuhkan waktu yang cukup lama.  

D. Pandangan Islam Terkait dengan Penggunaan Cadar 

 Wanita yang menganut agama islam dituntut supaya seluruh aspek 

kehidupanya harus berada dalam tatanan dan tuntunan ajaran Islam secarah utuh, 

termasuk dalam hal berpakaian. Ketentuan Al-Qur‟an sunnah Rasulullah saw 

merupakan ketentuan dalam batasan berpakaian seorang muslimah. Seperti dalam 

Ayat Al-Qur‟an sebagai dalil yang dijadikan dasar Batasan aurat wanita dalam 

QS. al-Ahzab/33:59. 
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Hasniar (38 tahun), pengguna cadar, Wawancara, Desa Alenangka, 20 September 2021. 
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 ۚ ٍَّ ِٓ ٍْ جَلََثِٛجِ ٍَّ يِ ِٓ ْٛ ٍَ عَهَ ٍَ ٚذَُِْٛ ؤْيُِِٛ ًُ َسَِبءِ انْ َٔ ثَُبَركَِ  َٔ اجِكَ  َٔ ُّٙ لمُْ لِِصَْ بَ انَُّجِ ٌْ ٚبَ أَُّٚٓ َٰٗ أَ نكَِ أدَََْ رََٰ

ب ًً ُ غَفُٕسًا سَحِٛ ٌَ اللهَّ كَب َٔ  ۗ ٍَ ْٚ ٍَ فلَََ ٚؤُْرَ  ٚعُْشَفْ
Terjemahnya: 

 Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.

23
 

Ali as-Shobuni menjelaskan bahwa lafadz yudni na dalam surah al-Ahzab 

ayat 59 memiliki makna as-Sadlu (menurunkan) dan al-Irho‟ (melonggarkan) 

dengan maksud agar menutupi wajah dan badannya agar bisa dibedakan dari 

wanita yang tidak merdeka. Sedangkan makna jalabib yang merupakan bentuk 

jamak dari jilbab yang artinya pakaian yang menutupi seluruh badan
24

 

M. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir al-Mishbah mengatakan bahwa 

makna kata jilbab yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59 itu diperselisihkan 

maknanya oleh para ulama. Al-Biqa‟i menyebut beberapa pendapat, antara lain: 

baju yang longgar atau penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju 

dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. 

Menurut Ibnu „Asyur, jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi 

lebih besar dari itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu belakangnya
25

 

Firman Allah swt dalam QS. an-Nur/24:31. 

 ۡٔ ٍَ فشُُ ٚحَۡفظَۡ َٔ  ٍَّ ِْ ٍۡ اثَۡصَبسِ ٍَ يِ ذِ ٚغَۡعُعۡ َُٰ ؤۡيِ ًُ هۡ لمُْ نّـِ ٓبََٔ ُۡ ٍَّ الِاَّ يَب ظَٓشََ يِ ُزََُٓ ۡٚ ٍَ صِ ۡٚ لَا ٚجُۡذِ َٔ  ٍَّ   جَُٓ

 ٍَّ ِٓ ثِ ٕۡ ٗ جُُٛ ٍَّ عَهَٰ ِْ شِ ًُ ٍَ ثخُِ نۡٛـَعۡشِثۡ َٔۖ  ٍَّ ِٓ نزَِ ٕۡ ثبَٮءِ ثعُُ ٔۡ اَٰ ٍَّ اَ ِٓ ِ ثبَٮِٕه
ٔۡ اَٰ ٍَّ اَ ِٓ نزَِ ٕۡ ٍَّ الِاَّ نجِعُُ ُزََُٓ ۡٚ ٍَ صِ ۡٚ لَا ٚجُۡذِ َٔ  

ٔۡ اثََُۡ  ٍَّ اَ ِٓ ِ ٔۡ اثَُۡبَٮِٕه ٔۡ يَب اَ ٍَّ اَ ِٓ ِ ٔۡ َسَِبٮِٕه ٍَّ اَ ِٓ رِ َٰٕ ٗۡۤۡ اخََ ٔۡ ثَُِ ٍَّ اَ ِٓ اَِ َٕ ٗۡۤۡ اخِۡ ٔۡ ثَُِ ٍَّ اَ ِٓ اَِ َٕ ٔۡ اخِۡ ٍَّ اَ ِٓ نزَِ ٕۡ بٮءِ ثعُُ
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Departemen Agama RI, Al-qur‟an Terjemah. (Jakarta: Al-Huda, 2002), h.426. 

24
Ali as-Shabuni, Tafsir Ahkam Min al-Qur‟an, (Cet, ke-5. Kairo: Dar al-Shabuni, 2007), 

h.268-269. 

25
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. II, (Cet.1.Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 

320. 
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ٍَ نىَۡ ٚظَۡٓشَُ  ۡٚ ِٔ انطِّفۡمِ انَّزِ جَبلِ اَ ٍَ انشِّ سۡثخَِ يِ شِ أُنِٗ الۡاِ ۡٛ ٍَ غَ ۡٛ جعِِ ِٔ انزَّٰ ٍَّ اَ بَُُٓ ًَ ۡٚ ا عَ يَهـَكَذۡ اَ ۡٔ ٗ هَٰ

دِ انُِّسَبٮءِ  سَٰ ٕۡ ٍَّ  ۖعَ ِٓ ُزَِ ۡٚ ٍۡ صِ ٍَ يِ ۡٛ ٍَّ نِٛـُعۡهىََ يَب ٚخُۡفِ ِٓ ٍَ ثبِسَۡجُهِ لَا ٚعَۡشِثۡ َٔ عًب اََُّّٚ  ؕ   ۡٛ ًِ ِ جَ ا انَِٗ اّللهَٰ ٕۡۤۡ ثُ ٕۡ رُ َٔ  

ٌ ٕۡ ٌَ نعََهَّكُىۡ رفُۡهحُِ ٕۡ ؤۡيُُِ ًُ  انۡ

Terjemahnya:  

 Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 
suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung.

26
 

Berdasarkan pernyataan diatas hal tersebut memiliki dua maksud, yaitu: 

pertama, bahwa mereka akan diakui sebagai kaum wanita yang patut dihormati 

dari pakaian yang dikenakannya dan mereka tidak diganggu. Kedua, hal ini akan 

diketahui bahwa mereka tidak kacau. Bagi wanita yang menutupi wajahnya, 

walaupun hal itu bukanlah kewajiban, tetapi tidak bisa diterima apabila ia tidak 

menutupi satarnya yang merupakan kewajiban. Jadi, wanita akan dipandang 

sebagai seorang yang sopan dan saleha jika ia tidak membiarkan suatu perbuatan 

yang tidak senonoh
27

 

 Para mufassirin baik dari kalangan sahabat maupun ahli tafsir setelah 

mereka menafsirkan firman Allah pada surat an-Nur ayat 31: “Janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya adalah wajah 

dan kedua tangan, celak mata dan cincin serta yang semakna dengan perhiasan. 
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Departemen Agama RI, Al-qur‟an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2002), h.354. 
27

Tafsir al-Kabir, no. VI. TT, h. 591 
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Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Amru Abdul Karim Sa‟dawi, mengatakan 

bahwa sejumlah para mufassirin, seperti Sa‟id bin Manshur, Ibnu Jarir, Abdullah 

bin Hamid, Ibnu Mundzir dan Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

dia mengatakan bahwa perhiasan yang tampak yang dimaksudkan dalam ayat di 

atas adalah celak mata, cincin, anting-anting dan kalung. Ibnu Jarir meriwayatkan 

dari Sa‟id bin Jubair, dia berkata bahwa yang dimaksudkan pengecualian sebagai 

aurat pada wanita adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Demikian pula 

riwayat yang diperoleh Ibnu Jarir dari „Atha‟.
28

 

Imam Ath-Thabari, Ar-Razi, Baidhawi dan ulama lainnya menguatkan 

pendapat Ibnu Abbas, Aisyah dan Anas bin Malik, yang mengatakan bahwa wajah 

dan kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat yang harus ditutup. Imam Al-

Qurthubi menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak 

tangan wanita muslimah bukanlah aurat yang wajib ditutup. Jika dalam 

pelaksanaan shalat dan mengerjakan ritual haji tidak diperkenankan menutup 

wajah dan kedua telapak tangannya, kenapa di luar ritual peribadatan tersebut 

diwajibkan menutupnya. Dengan demikian, tepatlah jika pengecualian dari status 

aurat yang harus ditutup adalah wajah dan kedua telapak tangannya
29

 

Pendapat mereka juga disandarkan pada penjelasan Rasulullah saw sendiri 

ketika Asma‟ binti Abubakar menghadap beliau dengan berpakaian tipis, maka 

Rasulullah saw berpaling muka dari Asma‟ sambil bersabda dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah ra: 
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Amru Abdul Karim Sa‟dawi, Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi, Terjemahan (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2009), hal. 296-297. 

29
Amru Abdul Karim Sa‟dawi, Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi, Terjemahan (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2009), hal. 285 dalam Abdul Karim Syeikh. Pemakaian Cadar Dalam 
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 َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللهَّ ُْذَ أثَِٙ ثكَْشٍ دَخَهذَْ عَهَٗ سَسُٕلِ اللهَّ بءَ ثِ ًَ ٌَّ أسَْ ْٛٓبَ ثِٛبَةٌ سِلبَقٌ أَ عَهَ َٔ سَهَّىَ 

شْأحََ إرَِا ثهَغََذِ ا ًَ ٌَّ انْ بءُ إِ ًَ لبَلَ ٚبَ أسَْ َٔ سَهَّىَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللهَّ ُْٓبَ سَسُٕلُ اللهَّ حِٛطَ نىَْ فأَعَْشَضَ عَ ًَ نْ

كَفَّ  َٔ  ِّ ِٓ جْ َٔ أشََبسَ إنَِٗ  َٔ ْزََا  َٔ ُْٓبَ إلِاَّ ْزََا  ٌْ ٚشَُٖ يِ ِّ رصَْهحُْ أَ ْٛ   

Artinya:  

“Ya Asma‟! Sesungguhnya seorang wanita jika telah memasuki masa 
baligh, tidak boleh kelihatan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, 
Rasulullah saw menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau.”

30
 

 

Berdasarkan QS. al-Ahzab ayat 59 dan QS. an-Nur ayat 31 tidak ada yang 

menyinggung secara langsung tentang pemakaian cadar. Namun Para ahli tafsir 

berbeda pendapat mengenai penentuan batasan aurat wanita muslimah. Ada yang 

berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada pula yang 

berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan 

kedua telapak tangannya. 

 Hasil wawancara penulis di Dusun Annie Desa Alenagka Kecamatan 

Sinjai Selatan beberapa tokoh agama dan para pelaku cadar menyatakan bahwa 

cadar merupakan salah satu bagian untuk melindungi Wanita Muslimah. Karena 

dengan memakainya, seorang Muslimah akan lebih terhormat kehidupanya dan 

akan terhindar dari godaan perbuatan yang tidak terpuji seperti yang serimg 

diincar oleh para pelaku maksiat. sebagian Para pengguna cadar di Dusun Annie 

Desa Alenagka Kecamatan sinjai menggunakan kain penutup wajah atau cadar 

karena Dengan berlandaskan pada salah satu hadis, yakni: 

ٍِ أخَْجشَََبَ ًَ ْٕ انَْٛ ثَُبَأثَُ ِ ثْ حَذَّ ْٙ عَجْذُاللهَّ ٍُ ٚسََشِأخَْجشَََِ ٌُ ثْ ب ًَ ْٛ ْٙ سُهَ َّ٘ لبَلَ أخَْجشََِْ ْْشِ ٍُ انضُّ ٍُ شُعَٛتٌِ عَ

ٍَ عَجَّ  سَهَّىَ انْفصَْمَ ثْ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللهَّ لُ للََّّ ْٕ ب لبَلَ أسَْدَفَ سَسُ ًَ ُُْٓ ُ عَ َٙ اللهَّ وَ انَُّحْشِ عَجَّبطٍ سَظِ ْٕ بطٍ َٚ  

سَهَّىَ نَُِّبطِ خَهْفَُّ عَهَٗ  َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ُّٙ صَهَّٗ اللهَّ لفََ انَُّجِ َٕ ظِٛئبً فَ َٔ ٌَ انْفعَْمُ سَجُلًَ كَب َٔ  ِّ عَجُضِسَاحِهزَِ

 َٔ ِٓىْ  ْٛ ْٛئخَ ُٚفُْزِ ظِ َٔ ٍْ خَثْعَىَ  ُ  رسَْزفَْزِٙ  ألَْجهَذَْ ايْشَأحَيُِ ِ صَهَّٗ للََّّ لُ اللهَّ ْٕ سَهَّىَ فطَفَكَِ انْفعَْمُ  سَسُ َٔ  ِّ ْٛ عَهَ

أعَْجَجَُّ حُسُُْٓبَ فبَ َٔ ْٛٓبَ ُْظشُُ إنَِ َٚ َْٓٛ ُ عَهَ ُّٙ صَهَّٗ اللهَّ ٍِ انْفعَْمِ فعََذَ لَ  فأَخَْهفََ ثِٛذَِِِ  بنْزفَذََ انَُّجِ فأَخََزَ ثزَِلَ
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ْٛٓبَ ٍْ انَُّظشَِ إنَِ جَُّْٓ عَ َٔ  ٌَّ ِ إِ لَ اللهَّ ْٕ ِِ أدَْ  فمَبَنذَْ ٚبَ سَسُ ِ فِٙ انْحَجِّ عَهَٗ عِجبَدِ ْٚعَخَ اللهَّ سَكَذْ أثَِٙ  فشَِ

ْٛشً  ْٛخًبكَجِ ُُّْ لبَلَ َعََىْ ا شَ ُُّْ أحََجَّ عَ َٙ عَ احِهخَِ فَٓمَْ ٚمَْعِ َ٘ عَمَ انشَّ ِٕ ٌْ ٚسَْزَ ْٛعُ أَ ٜٚسَْزطَِ  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu al Yaman telah mengabarkan 

kepada kami Syu‟aib dari az-Zuhri dia berkata: telah mengabarkan 

kepadaku sulaiman bin Yasar telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin 

Abbas ra dia berkata: “ pada hari ibnu kurban, al-Fadlu bin Abbas pernah 

membonceng Rasulullah saw. Dibelakang hewan tungganganya, al- Fadl 

adalah orang yang cakap wajahnya, lalu Nabi saw. Berhenti sejenak untuk 

memberi fatwah dihadapan orang-orang, ternyata ada seorang wanita 

berwajah cantik dari kaitsam datang kepada Rasulullah saw. Untuk 

meminta fatwah, segerah al- Fadlu memandang wanita tersebut, ia merasa 

heran dengan kecantikanya, ketika Nabi saw menoleh kearah al-Fadlu, dia 

masih saja memandang wanita tersebut, akhirnya beliau memutar tangan 

kearah belakang dan memegang dagu al- Fadl serta memalingkan 

wajahnya kearah lain. Wanita tersebut bertanyak; “wahai Rasulullah, 

sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah hajih kepada para hambanya, 

sementara ayahku baru mampu melaksanakan hajih saat dia telah lanjut 

usia hinggah menyebabkan ia tidak mampu naik kendaraan. Apakah saya 

boleh berhajih untuknya?” beliau menjawab; “iya” (H.R. al- Bukhari,-

5760).
31

 

Ibnu Hazam ra, berkata “seandainya wajah wanita merupakan aurat yang 

wajib ditutupi, tidaklah nabi saw. Membenarkan wanita tersebut membuka 

wajahnya dihadapan orang banyak. Pastilah nabi saw memerintahkan wanita itu 

untuk menurunkan jilbabnya dari atas kepala untuk menutupi wajah. Dan 

seandainya wajahnya tertutup, tentulah ibnu Abbas tidak mengetahui wanita itu 

cantik atau buruk. “ibnu Baththal ra mengatakan, “didalam hadist ini terdapat 

perintah untuk menahan pandangan karen khawatir fitnah. Konsekuensinya jika 

aman dari fitnah, maka tidak terlarang. Hal itu dikuatkan bahwa nabi saw tidak 

memalingkan wajah al-fadl sampai dia menajamkan pandangan, karena 

kekagumannya terhadap wanita tersebut sehingga beliau khawatir fitnah 

menimpahnya. Didalam hadist ini juga terdapat dalil pertarungan watak dasar 
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 Imam al-Bukhari, shahih al-Bukhari, Kitab: al-Ista‟zan, bab: Qola Allahu Ta‟ala, nomor 

hadis: 5760. 
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manusia terhadapnya serta kelemahan manusia dari kecenderungan dan 

kekaguman terhadap wanita.
32

  

  Berdasarkan hadist riwayat di atas, yang menjadi landasan para pengguna 

cadar di Dusun Annie, ternyata hadist tersebut justru tidak menekankan untuk 

menggunakan cadar, namun ia tetap menggunakanya alasanya adalah untuk 

menghindari fitnah. Karena sekalipun wanita tetap memakai jilbab tidak menutup 

kemungkinan dia tetap mendapat fitnah. Maka lebih amanya mereka memilih 

untuk memakai cadar.  
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al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, syarah: Shahih al-Bukhari, Judul Asli: Fathul 

Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penj: Ghazirah Abdi Ummah, Jilid XI (PUSTAKA AZZAM 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul 

Proses Interaksi Sosial Kelompok Minoritas (Studi Pada Pengguna Cadar di 

Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) maka 

diperoleh kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh peneliti yaitu: 

1. Pandangan masyarakat terkait interaksi yang dilakukan oleh para pengguna 

cadar dalam masyarakat di Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai, Masyarakat menaggapi dengan respon yang 

positif dan negatif. Pandagan positif terkait dengan interaksi yang dilakukan 

oleh para pengguna cadar diantaranya interaksi menyapa, berkerjasama, 

saling menghormati, Sementara interaksi negatifnya yaitu Sebagian 

pengguna cadar terkadang menutup diri dan selektif dalam berinteraksi 

dengan masyarakat. 

2. Para pengguna cadar mengatasi masalah dalam melakukan interaksi pada 

masyarakat dengan beberapa cara yaitu, menyesuaikan diri agar mereka 

dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat. Sebagian para pengguna 

cadar memilih untuk mengindar yang merupakan salah satu upaya 

pertahanan diri. Dan Sebagian juga lebih memilih bersabar karena dengan 

bersabar setidaknya mereka memberi peluang orang lain menerima mereka 

meski membutuhkan waktu yang lama. 

3. Didalam Al-Qur‟an tidak ada ayat yang menyinggung secara langsung 

tentang pemakaian cadar. Namun Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam 

QS. al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 mengenai penentuan batasan aurat 

wanita muslimah. Ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah 
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aurat dan ada pula yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh 

tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitin yang berjudul 

Proses Interaksi Sosial Kelompok Minoritas (Studi Pada Pengguna Cadar di 

Dusun Annie Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) maka 

diperoleh implikasi berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh peneliti yaitu: 

1. Kepada kelompok minoritas, pertahankan untuk tetap saling memahami dan 

mengerti antar umat manusia agar mampu memberi ruang kemanusiaan 

terhadap orang lain serta selalu mengajarkan kebaikan. Para pengguna 

cadar, diharapkan ketika problematika cadar itu terjadi maupun tidak, tetap 

istiqomah untuk menggunakana cadar.  

2. Kepada masyarakat mayoritas mulailah untuk tidak membeda-bedakan 

hanya karena faktor pakaian. Yakinlah bahwa semua agama mengajarkan 

kebaikan.  

 

  



 
 

64 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Aziz, Sholehuddin. Misteri di Balik Wanita Bercadar.  Lihat di 
Kompasiana.com (diakses 9 Februari 2021). 

Anwar, Yesmil dan Adang, Sosiologi untuk Universitas. Bandug: Refika Aditama. 
2013. 

al-Maududi, Abu al-A‟la. al-Hijab. Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964. 

as-Shobuni, Ali . Tafsir Ahkam Min al-Qur‟an. Kairo: Dar al-Shabuni, 2007. 

Astianisti, Denika. Skripsi. Relasi Mayoritas Minoritas antara: Jawa, China dan 
Arab (studi kasus di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan). Skripsi. 
Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. 2015. 

B. Taneko, Soleman. Struktur dan Proses Sosial. Jakarta:Rajawali, 1984. 

Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, Cet. 9. Jakarta։  Kencana, 
2017. 

Budiman, Hikmat. Hak Minoritas (ethnos, demos, dan batas-batas multikultural). 
Jakarta:Gramedia, 2009. 

Departemen Agama RI, Al-qur‟an Terjemah. Jakarta: Al-Huda, 2002. 

Faisal Sinaphia, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi, 
2003 

Gerungan, Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2004. 

Ibrahim dkk, Metode Penelitian, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018. 

Intan, Salmah”SorotanTerhadap Gender danKontroversiKepemimpinanWanita”. 
Cet. 1; Samata: Alauddin University Press, 2013. 

Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya, ”Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai 
Pengalaman dari Lapangan”, (Cet, 1) Depok: Rajawali Pers, 2018. 

Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an. Jakarta: S. P. Mulia Abadi, 2015. 

Latifah, Umi.Skripsi. Dalam judul Wanita Bercadar dalam Gerakan 
Pemberdayaan (Studi Kasus Komunitas Wanita di Yayasan Pendidikan 
Islam Al Atsari di Pogung Dalangan, Sinduadi, Sleman, Yogakarta). 
Yogyakarta:  Universitas Kalijaga. 2017 

Liliweri, Alo. Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 
Multikultural .Yogyakarta: LKIS, 2005.  

M. Setiadi, Elly & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana, 2011. 



65 
 

 

M. Echols, John. ”English-Indonesia Dictionary”, (Terj.) Oleh Hassan Shadily, 
Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982. 

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Jakarta: PT Bumi Aksa, 
2008. 

Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000. 

Martono Nanag, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. 

Milek dkk, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI PRESS 2009. 

Muhadjir, Noeng . Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Rake Sarasih, 
cet. VII, 1998. 

Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Jalaluddin. Tafsir al-Qur‟an al-„Adhim, 
Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.  

Muthahari, Murtadha. Gaya Hidup Wanita Islam , terj. Agus Efendi, Alwiyah 
Abdurahman. Bandung: Mizan, 1990. 

Nasution, Nur Ewinda Febriana. Skripsi. Problematika Cadar Dalam Perubahan 
Sikap Di kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019. 

Shadily, Hasana.  Sosiologi Masyarakat Indonesia Cet. IX; Jakarta: BumiAksara, 
1983. 

Shihab, M. Quraish. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah. Jakarta: Lentera hati, 
2014. 

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D”.Cet, Ke-27, 
Bandung: Alfabeta, 2017. 

Syuqqah, Abdul Halim Abu. Kebebasan Wanita Jilid 4,. Jakarta: Gema Insani 
Press, 1991. 

Soekanto, Soerjono . Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007. 

Theodorson, George A, and Achilles G Theodorson. A modern Dictionary of 
Sosiology. New York:1979. 

Tanra, Indra Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar. Jurnal 
equilibrium pendidikan sosiologi, Volume III No.1 Mei 2015. ISSN e-
2477- 0221 p-2339-2401. Universitas Muhammadiyah Makassar 

Walgito, Bimo. Psikologi Sosial Suatu Pengantar.Yogyakarta: C.V Andi. 2003. 

Wahidah, Nuryu . Diskriminasi Wanita Bercadar dalam Perspektif Hegemoni. 
Jurnal  Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. V0l. 3, No. 1 (2020). 
h. 39-49. 

Sumber Internet 



66 
 

 

http://kompasiana.com/2009/19/11/misteri-di-balik-wanita-bercadar.11494.html 
(diakses 9 Februari 2021) 

http://e-journal.undip.ac.id/index.htp/forum/article/view/3155 diakses pada (10 
Januari 2021). 

  

http://kompasiana.com/2009/19/11/misteri-di-balik-wanita-bercadar.11494.html
http://e-journal.undip.ac.id/index.htp/forum/article/view/3155%20diakses%20pada%20(10


67 
 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 



68 
 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN 

1 Maryam 23 tahun Guru  

2 Rahmawati  23 tahun Guru  

3 Musdalifah  17 tahun Pelajar 

4 Hasniar  38 tahun IRT 

5 Marni 34 tahun IRT 

6 Erma 41 tahun IRT 

7 Dina Musdalifah 34 tahun Kepala dusun  

8 Sumarni  32 tahun PNS 

9 Hawa 45 tahun IRT 

10 Becce 52 tahun IRT 

11 Jamaluddin tola 49 tahun Toko agama 

12 Faisal  40 tahun Took agama  

13 Manekong  60 tahun IRT 

14 Semmi 41 tahun IRT 

15 Atong 61 tahun Petani 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gamar 1. wawancara dengan Bapak Jamaluddin Tola 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Dina musdalifah, 
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Gambar 3. Wawancara dengan Rahmawati 

 

Gambar 4. Wancara dengan Ibu Sumarni 
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Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Hawa 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Faisal 
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Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Becce 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Musdalifah 
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Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Niar 

 

Gamabar 10. Wawancara dengan Ibu Erma 
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Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Marni 

 

Gambar 12. Wawancara dengan Maryam 
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Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Atong 

 

Gambar 14. Wawancara denagan Ibu Semmi 
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Gambar 15. Wawancara dengan Ibu Manekong 
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