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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel di bawah: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es(dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titi di bawah) ظ



 

xiv  

 Ain „ apostrof terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ” Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اؘ

 Kasrah I I إ

 Dammah U U اؘ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ..يْ.َ

 Fathah dan wau Au a dan u ..وْ.َ

 

Contoh: 

ٌْف             ؘگ   : kāifa  

شْعُرُ            ٌَ    : Yasy‟uru 

 

3.   Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya‟ 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya‟ Ī i dan garis di atas ..ى.ِ

 Dammah dan waw Ū u dan garis di atas ..و.ُ
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Contoh: 

 Māta :      ماتََ        

   ramā         مؘىؘ:    ر

 qīla :     قِيْلََ           

 

4.   Tā’ marbūṫah   

Transliterasi untuk tā‟marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan 

dengan huruf “t”. Ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

“h”. 

Contoh:  

لحِکْمَة       اؘ     : Al-ḥikmah 

   rauḑah :    رَوْضَة        

رَةَُ   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah :  الْمَدِيْنَةَُالْمُنَوَّ

 

5.   Syaddah (Tasydid)  

Tanda Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut.  

Contoh: 

ناَ          Rabbanā :   رَبَّ

 Al-ḥaqq :   الَْحَق          

لََ           nazzala :   نزََّ

 al-birr :    البرِّ         
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6.   Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  Kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.   

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ااَشَّمْسُ         

 Al-bilādu : الَْبلِادَُ            

7.   Hamzah  

Dinyatakan di depan pada daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan 

akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ءٌ  ًْ  Syai‟un :   شَ

  Umirtu : ا مُِرْتُ   

8.   Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 

dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa 

terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
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Contoh: 

             Fil Zilāl al-Qur‟ān  

            Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9.   Lafz al-Jalalah  

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

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.   

Contoh: 

   Hum fī rahmatillāh : ھُمْ فىِ رَحْمَةِالله                  

مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَابِسْمِ اللهِ        : Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

نَ      ٌْ ازِقِ رُ الرَّ ٌْ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn:  وَ إنَِّ اللهَ فَهُوَ خَ

10. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku 

dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan 

nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata 

sandang.  

Contoh: Syahru ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur‟ān  

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

11. Pengecualian 

Sistem translitrasi tidak berlaku pada: 

a. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat 

pada Kamus  Bahasa  Indonesia,  seperti  alqurˊan,  hadis,  mazhab,  



 

xix  

syariˊat,  lafaz, dll. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, la Tahzan, dll. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll 

d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, dll.  

B.   Daftar Singakatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‟ālā  

saw  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

M   = Masehi  

dkk  = dan kawan-kawan 

HR    = Hadis Riwayat 

NKRI  = Negara Kesatuan Republik Indonesia 

BPS  = Badan Pusat Statistik 

GKI  = Gereja Kristen Indonesia 

IMB  = Izin Mendirikan Bangunan 

PBM  = Peraturan Bersama Menteri 

KUB  = Kerukunan Umat Beragama 

PAM  = Peraturan Menteri Agama 

UUD  = Undang-Undang Dasar 

KM  = Kilometer 
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WMAUB = Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama 

LPKUB = Lembanga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama 

SKB  = Surat Keputusan Bersama 

Cet  = Cetakan 

Vol  = Volume 

h  = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama :   Satriani 

NIM :   30500116056 

Judul : Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam   

Memediasi Konflik Bangunan Tempat Ibadah Umat Katolik di 

Kabupaten Bulukumba 

 
 Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Apa penyebab terjadinya 

penolakan pelaksanaan ibadah di bangunan tempat Ibadah Umat Katolik di 

Kabupaten Bulukumba? (2) Bagaimana respon umat Katolik terhadap penolakan 

pelaksanaan ibadah di bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten 

Bulukumba? (3) Bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

memediasi konflik bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba? 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan keilmuan dan metodologi. Sumber data penelitian ini adalah data primer 

dan sakunder. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan 

dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

 Hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di bangunan 

tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba disebabkan oleh masyarakat 

yang tidak menerima karena IMB pada bangunan tersebut sebagai rumah tinggal 

bukan sebagai tempat ibadah, selain itu masyarakat juga merasa terganggu dengan 

aktivitas ibadah yang mereka lakukan sampai larut malam. Semenjak adanya 

penolakan tentunya membuat umat Katolik kesulitan melaksanakan ibadah setiap 

pekannya, mereka harus ke luar Kota bahkan yang tidak memiliki kendaraan lebih 

memiliki untuk beribadah secara online. FKUB dalam menjalankan perannya telah 

melakukan berbagai upaya dalam memediasi konflik, mulai dari melakukan dialog 

antar umat beragama dengan ormas, tokoh agama dan unsur pemerintah, turun 

langsung ke lokasi konflik untuk melakukan komunikasi lintas tokoh agama dan 

melakukan pendekatan-pendekatan dengan masayarakat yang bermukim disekitaran 

tempat ibadah, dan dari pihak pemerintah dan FKUB telah memberikan ruang untuk 

mecari lokasi untuk membangun gereja. Akan tetapi dari berbagai upaya yang telah 

dilakukan hingga saat ini belum ada solusi yang tepat bagi umat Katolik. 

 Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah ibadah 

merupakan hal yang sensitif sehingga memerlukan penanganan secara konfrensif dan 

bijaksana, dalam kaitan ini FKUB dituntut bisa memainkan perannya secara optimal 

karena FKUB merupakan fasilitator dalam menciptakan kerukunan antar umat 

beragama. Harapan peneliti ialah agar masyarakat dapat menciptakan sikap toleransi 

yang kuat antar umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmonis.  

Untuk itu masyarakat diharapkan mampu menerima segala perbedaan yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia yang 

mengelompokkan suatu masyarakat berdasarkan kepercayaan, kitab-kitab serta 

peribadatan mereka. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting 

dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena agama dapat memberikan tuntunan agar 

manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. 

Oleh karena itu, agama adalah hal yang esensial dalam kehidupan manusia. 

Pengakuan akan kedudukan dan peran penting sebuah agama ini dapat dilihat dalam 

penetapan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara 

pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. 

Sehingga pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral 

pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan 

menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang mengarah pada 

upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur”.
1
 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk dari beragam suku, 

agama dan ras di dalamnya. Dengan cita-cita menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).  Maka perbedaan suku, agama, dan ras tidak menjadi penghalang 

terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di 

                                                             
1
 Elismayanti Rambe, “Eksistensi Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB)) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu”. h. 1.  
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dalam undang-undang Indonesia tentang agama yang resmi diakui oleh Negara, yakni 

pada revisi UUD tentang administrasi kependudukan No. 23 tahun 2006. Pada aturan 

tersebut dinyatakan bahwa agama yang resmi atau diakui oleh negara berjumlah 

enam agama yakni, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Oleh 

karena  itu kebebasan beragama harus dihargai dan dijamin. Dalam hal ini, Negara 

memberikan kebebasan pada setiap warga negara dalam memilih ataupun menganut 

agama yang mereka sukai dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-

masing. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 29 Ayat (2) yang 

berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
2
 

Pada pasal 28E ayat (1)  disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. 

Kebebasan memilih agama dan kepercayaan itu menjadi hak setiap manusia. 

Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam ayat al-Quran. Sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. al-Kāfirun/109:6 

 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ 
Terjemahnya: 

 

“Untukmu agamamu dan  untukkulah agamaku.”
3
 

                                                             
2
 Mulyanto Sumardi, Penelitian Agama  (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 7. 

 
3
 Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema,2009), h. 550. 
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   Ayat ini merupakan pengakuan secara timbal balik. Bagi kamu agama kamu 

dan bagiku agamaku, dengan demikian masing-masing pihak berhak melaksanakan 

hal yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlatkan pendapat kepada orang lain 

tetapi sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.
4
 Jadi ayat di atas 

mengartikan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, memiliki keyakinan 

sesuai dengan pilihan masing-masing. 

Namun, dengan berbagai macam agama, kepercayaan dan budaya yang 

terdapat di Indonesia, tidak jarang juga dihadapkan dengan konflik yang bernuansa 

agama. Kasus-kasus yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia 

menunjukkan masih adanya individu atau kelompok tertentu yang belum bisa toleran. 

Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang telah hidup 

ratusan tahun dalam keberagaman menjamin kekebalan akan konflik dan perselisihan, 

termaksud di antaranya masalah keberagaman.
5
 Meskipun konflik itu bukan hanya 

diindikasikan oleh agama semata. Akan tetapi,  bisa diindikasi oleh faktor sosial, 

ekonomi, politik,  budaya, maupun faktor akan sensitifnya simbol dan lambang 

agama tertentu. Konflik yang bernuansa keagamaan sering terjadi diberbagai daerah 

contohnya konflik antar agama di Ambon dan Poso serta konflik rumah ibadat  yang 

terjadi di Aceh, beberapa laporan menunjukka peningkatan inseden konflik dan 

sengketa terkait tempat ibadat serta pembangunannya, penggunannya, peruntukannya, 

                                                             
4
 Aisyah .“Tokoh Agama dan Toleransi Agama”, h. 56. 

5 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, “Moderasi Beragama”. (Cet. I Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019), h. 67. 



4 
 

  

dan lain-lain.
6
 Dengan berbagai konflik yang terjadi di setiap daerah tentu menjadi 

hal yang sangat memperihantinkan, agama yang dianggap mengembang misi sebagai 

pembawa perdamaian, keharmonisan dalam hidup, tidak hanya antar manusia tetapi 

antar makhluk tuhan yang lainnya, justru menjadi sumber konflik antar pemeluk 

agama dan sesamanya. 

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama 

pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

Pembentukan FKUB tertuang dalam peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri 

Dalam Negeri No 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah ditingkat 

daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama. Forum ini berfungsi sebagai 

upaya konsultasi bagi pemerintah demi mewujudkan kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini 

diharapkan dapat membantu pemerintah tidak hanya memecahkan berbagai persoalan 

yang menyangkut kehidupan beragama melainkan juga memepertahankan suasana 

harmonis antar umat beragama. Forum ini juga diharapkan dapat membentuk 

kerjasama antar umat beragama dalam mengatasi berbagai permasalahan 

keagamaan.
7
 

Di Sulawesi Selatan masalah seputar keagamaan juga terjadi sejak tahun 2017 

hingga saat ini, yaitu mengenai penolakan pelaksanaan ibadah Umat Katolik di 

bangunan tempat ibadah yang berdiri di jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 11 

                                                             
6
 Ihsan Ali-Fauzi dkk, Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia (Jakarta: PUSAD 

Paramadina, 2013), h. 2. 

 
7
 Deni Miharja dan M. Mulyana, “Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di 

Jawa Barat”, Religio: Jurnal Studi Agama-agama dan lintas Budaya 3,2 (2019) 
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Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut dikarenakan tidak mendapatkan 

izin dari masyarakat yang bermukim di sekitaran tempat ibadah tersebut.  

Penolakan perayaan natal bersama di pastoran jalan Wahidin Sudirosodo 

Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba mulai dipersoalkan sejak tahun 2017. 

Padahal perayaan Natal bersama sudah dilakukan di pastoran tersebut sejak tahun 

2011. Pada tahun 2018, perayaan natal bersama dilaksanakan di Gedung PKK. Sebab 

pada saat itu, pemerintah Kabupaten Bulukumba lebih awal memberikan 

rekomendasi tempat. Sehingga masih banyak waktu mempersiapkan perayaan natal. 

Berbeda pada tahun 2019, pemerintah kabupaten Bulukumba memberikan opsi 

tempat akan tetapi dikarenakan waktu yang terbilang singkat sehingga Umat Katolik 

memutuskan untuk tidak merayakan natal bersama.  

Selain itu menurut informasi awal yang didapatkan peneliti sejak dua tahun 

terakhir hingga saat ini, bangunan yang didirikan kurang lebih enam tahun yang lalu 

ini tidak lagi terdapat aktivitas ibadah di dalamnya karena penolakan dari masyarakat 

setempat. Berangkat dari Persoalan tersebut maka penulis berniat untuk melakukan 

penelitian terkait bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

dalam memediasi konflik bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten 

Bulukumba. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada penyebab terjadinya konflik bangunan 

tempat ibadah umat katolik di Kabupaten Bulukumba serta sejauh mana Peran Forum 
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Kerukunan Umat Beragama dalam memediasi konflik antar umat Beragama  

Kabupaten Bulukumba.    

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan dan menghindari hadirnya berbagai penafsiran maka 

dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan 

fokus penelitian pada proposal ini. 

a. Forum Kerukunan Umat Beragama 

Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat FKUB merupakan 

sebuah organisasi yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan 

Kementerian Agama RI dalam mengurus kehidupan umat beragama di 

Indonesia yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 kemudian 

ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri pada 

tanggal 21 Maret 2006. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang 

dimaksud di sini adalah Forum Kerukuna Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Konflik Umat Beragama 

Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah percekcokan, 

perselisilah, dan pertentangan.  Konflik juga merupakan suatu fenomena 

yang tidak dapat dihindari atau bersifat alamiah dan konflik pula dapat 

bersifat destruktif atau konstruktif dalam fakta sosial yang ada. Konflik 

terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau 
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kelompok dengan kelompok. Konflik yang dimaksud di sini adalah 

konflik Bangunan tempat ibadah umat Katolik Kabupaten Bulukumba. 

Mengenai penolakan pelaksaan ibadah umat Katolik di bangunan tempat 

ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba.  

c. Rumah ibadah 

Rumah ibadah atau tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang 

memiliki ciri khas tertentu ataupun simbol yang digunakan oleh umat 

beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan 

mereka masing-masing. Adapun rumah ibadah yang dimaksud disini 

adalah bangunan tempat ibadah atau umat Katolik di Kabupaten 

Bulukumba. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik pokok permasalahan 

menjadi 3 rumusan masalah yaitu : 

1. Apa penyebab terjadinya penolakan terhadap pelaksanaan ibadah di bangunan 

tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana respons umat Katolik terhadap penolakan pelaksanaan ibadah di 

bangunan tempat ibadah  umat Katolik di  Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana Peran Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten 

Bulukumba dalam Memediasi Konflik Bangunan Tempat Ibadah Umat 

Katolik di Kabupaten Bulukumba?  
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D. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, penulis juga memaparkan 

kajian pustaka atau hasil penelitian yang memiliki topik pembahasan yang sama 

ataupun berkaitan dengan penelitian untuk memastikan bahwa penelitian ini bukan 

merupakan hasil ciplakan atau tiruan dari penelitian sebelumnya. Adapun kajian 

pustaka atau yang menunjang fokus penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Arham yang berjudul 

“Eksistens Tempat Ibadah Umat GKI Bulukumba dan Respon Masyarakat sekitar” 

yang ditulis pada tahun 2020. Pada penelitiannya fokus mengkaji asal usul berdirinya 

GKI Bulukumba serta sejarah berdirinya gedung serbaguna Bulukumba dan 

bagaimana respon masyarakat sekitar.
8
 

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Saputra dengan judul 

skripsinya “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menangani Konflik 

Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil”. Skripsi ini menganalisis 

tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menangani konflik umat 

beragama di Aceh Singkil pada Tahun 2015 dengan bentuk pembakaran dan 

pengancuran rumah ibadat milik masyarakat non muslim. Konflik yang terjadi itu 

adalah hasil reaksi masyarakat muslim yang tidak mau menerima adanya bangunan 

rumah ibadat yang akan mengganggu aqidah dan syariat masyarakat muslim.
9
 

                                                             
 8 Arham, “Eksistensi Tempat Ibadah Umat GKI Bulukumba dan Respon Masyarakat Sekitar”, 

2020 

 
9
 Rahmat Saputra, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani 

Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di kabupaten Aceh Singkilingan”, 2017.  
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Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Rini Fidiyani dalam 

penelitiannya yang berjudul “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga 

Minoritas Di Jawa Tengah”. Penelitian ini menganalisis tentang pendekatan-

pendekatan penyelesaian konflik dengan beberapa aspek dan termasuk faktor-faktor 

yang mempengaruhi sehingga tarjadinya konflik, mulai dari lemahnya penegakan 

hukum dan tidak diberdayakannya lembaga-lembaga keagamaan seperti FKUB dan 

kurangnya interaksi antar umat beragama. Beberapa cara yang dilakukan dalam 

melerai konflik termasuk pendekatan nilai kearifan lokal dan jaminan kebebasan 

beragama termasuk dalam membangun rumah ibadat. Kesamaan dalam penelitian ini 

adalah tentang konflik dan beberapa upaya pemberdayaan peranan lembaga 

keagamaan.
10

  

Keempat, pada penelitian yang dilakukan oleh Rian Marpudin dalam 

penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Menciptakan Kerukunan Umat 

Beragama (Studi Kasus: Penolakan Pendirian Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H 

Abdullah bin Nuh kav, 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat)”. Pada penelitiaan ini 

mencoba menganalisis peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat 

beragama di kota Bogor dengan bentuk penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia 

(GKI). Konflik yang terjadi pada mulanya dilaporkan pihak forkami (Forum 

Komunikasi Umat Islam) kepada pihak pemerintah tentang kecurangan mengenai 

administrasi IMB sehingga pemerintah melakukan pencabutan IMB.  

 

                                                             
10

 Rini Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa     

Tengah”, Unisbank Semarang, 2016. 



10 
 

  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penolakan terhadap pelaksaan ibadah 

di bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui respon umat Katolik terhadap penolakan pelaksaan ibadah 

di bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui sejauh mana peran Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) dalam memidiasi konflik antar umat beragama di Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah memaparkan tujuan dari penelitian yang akan dicapai oleh peneliti, 

maka peneliti akan memaparkan kegunaan dari penelitian ini, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sebuah penelitian. 

b. Sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa lain yang ingin mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang konflik umat Beragama. 

c. Sebagai bahan masukan mengenai pemaknaan pesan simbolik bagi akademisi 

yang ingin meneliti lebih lanjut tentang respon dan pemahaman masyarakat 

melihat suatu simbol agama dan konflik agama.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Keragaman Agama di Indonesia 

 Hal yang tidak bisa dipungkiri dalam realitas keindonesiaan adalah 

keragaman dan kemajemukan etnis yang ada. Berbagai macam agama, suku dan 

budaya terkait dalam keindonesiaan yang direkatkan oleh pancasila sebagai dasar 

negara. Kemajemukan yang Indonesia miliki menjadikan Indonesia sebagai suatu 

bangsa yang unik. Manusia yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya dan suku 

yang saling berbeda dan mengikat diri antara satu dengan lainnya. Suatu bangsa 

terdiri dari suku-suku yang beraneka ragam, masyarakat terdiri dari keluarga yang 

berlainan, dan keluarga itu sendiri adalah individu-individu yang tidak sama, 

semuanya menunjukkan adanya perbedaan, keragaman, dan keunikan namun tetap 

dalam satu persatun.  Perbedaan individu melebur menjadi satu keluaraga, keragaman 

keluarga melebur kedalam ikatan sosial, keanekaan suku terangkum dalam satu 

bangsa dan masyarakat. Keseluruhannya adalah bagian dari pluralitas, pluralitas itu 

sendiri adalah wujud terbesar dari bagian-bagian parsialitas tersebut.
1
 Oleh karena itu, 

perlu pembahasan tentang kemajemukan sebagai bentuk ideologi yang mengarah 

pada kesetaraan sosio-kultural berangkat dari persoalan masyarakat majemuk. 

Menurut J. S. Furnival, Masyarakat Majemuk (plural society) adalah suatu 

masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi 

                                                             
 

1
 Sasmita, Damayanti Anggiresta, Pluralisme Agama Dalam Perspektif Mukti Ali dan 

Abdurahman Undergraduate Tesis (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2015, 17. 
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bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat 

sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang 

memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.
2
 Kemajemukan ini 

disebabkan oleh tiga faktor, yang pertama letak kodisi geografis, pada wilayah 

Indonesia terdiri dari lima pulau besar dan lebih dari 13,000 pulau kecil sehingga hal 

ini menyebabkan penduduk menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau 

tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memandan 

dirinya sebagai suku jenis tersendiri, faktor kedua letak Indonesia diantara Samudera 

Indonesia dan Samudera Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, maka 

Indonesia berada ditengah-tengah lalu lintas perdangan. Hal ini dapat mempengaruhi 

terciptanya pluralitas atau kemajemukan dan faktor yang ketiga  iklim yang berbeda 

serta struktur tanah diberbagai daerah yang tidak sama pada setiap daerah kepulauan, 

yg dapat menciptakan pola hidup dan tradisi yang tidak sama.
3
  

 Dari penjelasan di atas, terkait faktor penyebab kemajemukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari 

beberapa pulau dan terdapat beragam suku bangsa didalamnya memungkinan 

terciptanya pluralitas. Dengan adanya pluralitas akan membuat manusia senantiasa 

berselisi paham dan berbeda pendapat antar sesamanya, sehingga memungkinkan 

terjadinya konflik yang mengancam kesantuan umat dan perdamaian.  

                                                             
 2

 Tafsiran Furnivall oleh Nasikun dalam Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Press, 2006), h. 39-40. 

 
3
 Abdul Ghoffir Muhaimin,  Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai 

Agama (Jakarta: Badan dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, 2004), h. 13.  
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 Sehingga dengan pluralitas yang ada di Indonesia memungkinkan adanya 

pluralisme. Dalam masyarakat Indonesia pluralisme sudah tidak asin lagi terdengar 

ditelinga, karena pluralisme telah menjadi salah satu wacana kontemporer yang 

sering dibicarakan dengan tujuan ingin menjembatani hubungan antar beragam 

perbedaan yang sering terjadi, diantaranya kekerasan sesama umat beragama, 

maupun kekerasan antar umat beragama di Indonesia.  

 Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang berarti 

keanekaragaman dalam masyarakat, banyak hal yang harus diakui. Sedangkan secara 

istilah, pluralisme adalah sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, 

menerima dan mengembangkan keadaan menjadi plural atau beragam. Sedangkan 

dalam ilmu sosial pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada beberapa 

kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu 

sama lain. Mereka hidup bersama tanpa membuahkan konflik. Dalam penjelasan ini 

dimaksudkan bahwa pluralisme yang meniscayakan adanya diversitas dalam 

masyarakat memiliki dua wajah, consensus dan konflik. Konsensus mengandaikan 

bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu akan survive 

(bertahan hidup) karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu sebagai aturan 

bersama yang harus ditaati. 

 Menurut Nurcholis Majid bahwa pluralisme adalah bagian yang sangat 

penting dalam tatanan masyarakat maju. Dalam paham inilah dipertaruhkan, antara 

lain, sehat demokrasi, keterbukaan, dan keadilan. Pluralisme tidak hanya 

mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi 
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juga mengandung makna bersedia mengakui hak kelompok lain itu atas dasar 

perdamaian dan saling menghormati.
4
 

 Berdasarkan pengertian yang telah dibahas, maka penulis berpandangan 

bahwa pluralitas adalah sesuatu yang niscaya di Indonesia maka keberagaman itu 

tidak bisa dihindari dalam keadaan bagaimanpun. Dengan adanya pluralitas ini, maka 

memungkinkan pula adanya pluralisme sebagai respon untuk mengatasi keragaman 

dan  kemajemukan yang ada. Karena pada dasarnya pluralisme mengandung bibit 

perpecahan. Untuk mengatasi perpecahan itu maka dibutuhkan pluralisme sebagai 

sikap manusia terhadap pluralitas itu. 

B. Kerukunan Umat Beragama 

1.    Pengertian Kerukunan Umat Beragama 

  Secara etimologi istilah “kerukunan” berasal dari bahasa Arab “ruknun” yang 

berarti tiang, dasar, atau sila.
5
 Jamak dari “ruknun” adalah “arkan” diartikan sebagai 

suatu bangunan sederhana yang terdiri atas beberapa unsur. Maka dalam hal ini rukun 

berarti unsur, dimana-mana unsur tersebut harus ada pada sesuatu dan jika tidak ada 

maka tidak dimaknai sebagai rukun. Misalnya, unsur sebuah rumah terdiri atas 

pondasi, tiang, dinding, dan atap. Atau sebuah lembaga pendidikan, misalnya 

universitas dinamai rukun karena terdiri atas adanya bangunan, kemudian adanya 

fasilitas kampus, adanya pimpinan atau rektor, harus ada tenaga pengajar atau dosen, 

                                                             
 

4
 Mohammad Fathi Osman, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur‟an, 

Kemanusiaan, sejarah, dan Peradaban, h. 33. 

 
5
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia (Cet. 1;  

Yokyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 989. 
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harus ada mahasiswa, dan harus ada aturan dalam universitas tersebut. Dan jika 

unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat dikatan rukun.  

  Kemudian kata “arkan” sebagai tiang, sejalan dengan pemaknaan dalam 

bahasa Indonesia bahwa tiang adalah yang menopang sebuah bangunan rumah yang 

dihuni oleh sekelompok orang yang diikat kekeluargaan, maka semuanya 

menunjukkan adanya sebuah bangunan atau tatanan yang disebut umat atau ummah.
6
 

Sementara dalam bahasa inggris disepadankan dengan “harmonious” 

atau“concord”.
7
 Maksud dari pemaknaan rukun sebagai tiang adalah 

menggambarkan bahwa tiang sebuah bangunan banyak. Olehnya itu, tiang-tiang 

tersebut harus saling melengkapi, saling membantu dalam menopang sebuah 

bangunan atau rumah. Dalam kehidupan sosial terutama dalam kehidupan beragama 

diwarnai oleh perbedaan keyakinan/pemahaman. Sementara keseimbangan sosial atau 

masyarakat yang damai dan rukun menjadi kebutuhan sosial. Oleh sebab itu, 

hubungan sosial yang diaplikasikan dalam interaksi sosial untuk mewujudkan cita-

cita bersama yaitu keadaan masyarakat yang seimbang, damai, rukun, tanpa 

kekerasan, maka perlu masing-masing person beragama untuk saling membantu dan 

bekerjasama dalam mewujudkannya. Kata rukun dalam “Kamus Besar Bahasa 

Indonesia” adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, rukun 

juga berarti baik dan damai tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat. Kerukunan 

                                                             
 6 Ibnu Hasan Muchtar, dkk, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia 

(Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan 

Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997), h. 66. 

 
7
 John M. Echols dan Hasan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 

468. 
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juga berarti perihal rukun, rasa rukun, atau kesepakatan.
8
 Rukun dapat pula dipahami 

dengan arti baik, damai, bersepakat, atau perkumpulan yang berdasar tolong 

menolong dan persahabatan.
9
 Dari sini dapat diambil suatu pengerrtian, bahwa 

kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang berlainan, 

dan setiap unsur tersebut saling menguatkan, kesatuan tidak dapat terwujud jika 

diantara unsur tersebut ada yang tidak berfungsi.
10

 

  Kerukunan hidup beragama adalah pola hubungan antar berbagai kelompok 

umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak 

bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tidak 

mengganggu kerukunan hubungan antar umat beragama pada suatu daerah tertentu. 

Adanya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama bukan berarti tidak pernah 

terjadi konflik. Sebab konflik itu sendiri adalah bagian dari proses menuju kerukunan 

hidup beragama. Bangsa atau masyarakat dengan integritas yang kuat, bukan berarti 

sebuah bangsa atau masyarakat yang tanpa perbedaan, tetapi didalam sebuah bangsa 

atau masyarakat yang mempunyai sebuah komitmen bersama tentang norma-norma 

sosial yang dapat menghasilkan daya untuk mengatasi perbeedaan-perbedaan 

kepentingan dengan cara yang penuh dengan nuansa kekeluargaan dan demokratis.
11

   

                                                             
 8 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet IV, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 850 

 9 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 1226 

 10  Said Aqil Husain Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, h. 4 

 
11

 Mursyid Ali (Ed), Pemetaan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama di Berbagai Daerah 

di Indonesia (jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 6.  
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  Menurut Tarmizi Taher kerukunan dan toleransi beragama jelas merupakan 

hal penting untuk menjamin kehidupan bangsa yang plural.
12

 Tarmisi taher 

menjelaskan perlunya suatu kerangka teologis kerukunan, untuk mencapai suatu 

hubungan yang rukun dan harmonis diantara kelompok-kelompok agama yang 

bermacam-macam di Indonesia, dalam suatu kerangka dan pijakan atas landasan yang 

sama dalam ajaran agama masing-masing. Hal inipun menjadi pedoman dan acuan 

Pembina, memelihara dan meningkatkan kerukunan dalam umat beragama tanpa 

mengurangi iman dan aqidah masing-masing.
13

 

  Adapun kerukunan yang sebenarnya ialah kerukunan yang dilandasi atas 

penghargaan terhadap nilai-nilai rohani yang ada pada agama lain dan dan mengakui 

identitas agama-agama lain. Kerukunan beragama adalah hubungan sesama umat 

beragama antar masyarakat Islam dan Agama lain yang dilandasi dengan toleransi, 

saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan 

pengalaman ajaran agamanya dan kerjasamanya dalam kehidupan sosial masyarakat 

dan bernegara. 

  Mukti Ali yang dianggap sebagai tokoh pelekat dasar dialog antar umat 

beragama memberikan definisi tentang kerukunan umat Beragama bahwa kerukunan 

hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan dari latar 

belakang atau golongan agama yang berbeda-beda bisa hidup bersama-sama dan 

                                                             
 12 Tarmisi Taher, Menuju Ummatan Wasathan, Kerukunan Beragama di Indonesia (Jakarta; 

PPIM, 1998), h. 50.   
 

13
 Olaf Helbert Schumann, Agama dalam Dialog. Pencerahan, Perdamaian, dan Masadepan 

(Cet ke-3, Jakarta:PT. BPK Gunung Mulya,2003), h. 59 
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berdampingan tanpa mengurangi dan menganggu hak dasar masing-masing untuk 

melaksanakan kewajibannya.
14

 

  Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerukunan antarumat 

beragama dapat dipahami sebagai kondisi sosial di mana semua golongan masyarakat 

dengan latar belakang agama berbeda bisa hidup bersama-sama tanpa adanya masalah 

atas dasar perbedaan tersebut serta mereka bisa melaksanakan hak dan kewajiban 

agamanya masing-masing. Di Indonesia kerukunan umat beragama dipolakan dalam 

konsep trilogi yakni sebagai berikut. 
15

 

a. Kerukunan intern umat beragama atau umat seagama berarti adanya 

kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang 

dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih ditolerir. Dengan 

kata lain, sesama umat seagama tidak boleh saling menghina, bermusuhan 

ataupun menjatuhkan, melainkan harus mengembangkan sikap saling 

menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalakan 

perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran yang dianut. 

b. Kerukunan antar umat beragama atau berbeda agama adalah cara atau sarana 

untuk mempersatukan atau mempererat hubungan antara orang-orang yang 

tidak seagama dalam proses pergaulan dimasyarakat, tetapi bukan ditujukan 

untuk mencampuradukkan ajaran agama. Hal ini perlu dilakukanguna 

menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan 

                                                             
 14

 Ihsan Ali-Fauzi, dkk., Menggapai Umat Beragama: Buku Saku FKUB (Jakarta: PUSAD 

Paramadina, 2018), h. 5. 

 15
 Abdul Muis, Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisik Peran FKUB 

Kabupaten Jember) (Jember: UI Kyi Mojo, 2020), h. 32-33. 
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dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya 

dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, 

akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalm 

masyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk 

hidup dalam kedamaian dan ketentraman.  

c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam 

hidup bersama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat 

yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat.
16

 

2. Dasar Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 

 Dasar hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia didasarkan pada 

peraturan Perundang-undangan. 

a. Pancasila dan UUD 1945. 

b. Undang-undang Nomor. 1/PNPS/1965 Pencegahan, Penyalahgunaan dan/ atau 

Penodaan Agama. 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun !985 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3298). 

d. Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 2012 Pencegahan Konflik. 

e. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 Penyiaran. 

                                                             
 16  Muslim Zuhdi, http://www.tetaplahberbinar.com/2012/03/bentuk-bentuk-kerukunan -

hidup-umat.html, diunduh tanggal 18 Mei 2020.  

 

http://www.tetaplahberbinar.com/2012/03/bentuk-bentuk-kerukunan%20-hidup-umat.html
http://www.tetaplahberbinar.com/2012/03/bentuk-bentuk-kerukunan%20-hidup-umat.html
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f. Peraturan Bersama (PBM) Tiga Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2010 Pedoman 

pelaksanaam tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemelih araan 

kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama 

dan pendirian rumah ibadah. 

g. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Nomor 1/BER/-MAG/1979 

Tatatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepala 

Lembaga Keagamaan di Indonesia. 

h. Peraturan Menteri Agama (PAM) Nomor 13 tahun 2012 Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI. 

 Pemerintah  melalui kementerian dalam negeri dan kementerian agama 

telah melakukan kerjasama secara terus-menerus hingga melahirkan Peraturan 

Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tentang pendirian rumah ibadah 

dalam FKUB sebagai penyelenggara dan pelaksana KUB. Pengurus FKUB dari 

unsur pemerintah dan unsur tokoh agama membangun kerjasama untuk 

memelihara KUB. 

 Umat Beragama atau KUB dan pemerintah harus melakukan upaya 

bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, dibidang pelayanan, 

pengaturan dan pemberdayaan. Sebagaimana contoh yaitu dalam mendirikan 

rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang 

berbadan hukum dan telah terdaftar dipemerintah daerah. 
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C.  Unsur-unsur Utama Kerukunan  

1. Toleransi 

 Toleransi berasal dari bahasa Inggris yakni toleration, yaitu suatu sikap 

membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah 

pendapat , agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik. 

Dalam bahasa Arab toleransi adalah tasamuh, artinya membiarkan sesuatu untuk 

dapat saling mengizinkan, saling memudahkan. Kamus Umum Indonesia, toleransi 

adalah sebagai sikap atau sikap menenggang, dalam makna mengharhai, membiarkan, 

membolehkan pendirian, pendapat, keprcayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki 

oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang.  

 Pada umumnya toleransi diartikan sebagai pemeberian kebebasan kepada 

sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan 

atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam 

menjalankan dan menentukan sikap itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat 

terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.
17

  

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah suatu 

sikap yang memberi kebebasan kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan dan 

memberi kebebasan atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak manusia. 

Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku terhadap perbedaan prinsip, dan 

menghormati perbedaan atau prinsip orang laintanpa mengorbankan pperinsipnya 

sendiri.  

                                                             
 

17
 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar 

Menuju Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama (Surabaya, PT. Bina Ilmu,1979)h. 22. 
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 Dalam menanamkan sikap toleransi ada beberapa manfaat yang didapatkan, 

manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menghindari terjadinya perpecahan, bersikap toleran merupakan solusi agar 

tidak terjadi perepcahan dalam mengamalkan agama. Sikap toleransi harus 

menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi 

sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya 

dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardi dalam kehidpan 

umat manusia. 

b. Memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan, salah satu wujud 

toleransi adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antar umat 

beragama dan menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada 

umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya, 

perbedaan dijadikan alas an untuk bertentangan satu sama lain. Perbedaan 

agama merupakan salah satu faktor penyebab utama konflik antar sesama 

manusia. Oleh karena itu, hendaknya toleransi beragama kita jadikan 

kekuatan untuk memperoleh silaturahmi dan menerima perbedaan. Dengan 

ini, akan terwujud perdamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. 

2. Hubungan kerjasama 

 Hubungan kerjasama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia 

yang tidak dilarang dalam semua ajaran agama. Hubungan dan kerjasama yang baik 

dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Bahkan dianjurkan sepanjang berada 

dalam ruang lingkup kebaikan. Dari sudut pandang itulah kita sebagai umat manusia 
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yang menganut agama yang berbeda dapat membentuk suatu kerjasama yang baik 

untuk masyarakat, bangsa dan negara. 

 Kerjasama diantara umat beragama merupakan bagian yang sangat penting 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kerjasama yang 

erat diantara mereka, kehidupan dalam msyarakat akan menjadi aman, tentram, tertib 

dan damai. Bentuk kerjasama antar umat beragama diantaranya sebagai berikut: 

a. Adanya dialog antar pemimpin agama 

b. Adanya kesepakatan diantara pemimpin agama untuk membina agamanya 

masing-masing. 

c. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. 

 Setiap umat beragama diharapkan selalu membina kerjasama dan kerukunan 

umat beragama. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk 

memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu 

dalam kehidupan berbangsa. Para tokoh dan umat beragama dapat memberikan 

kontribusi dengan dialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang 

kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termaksud kemiskinan dan 

kebodohan.  

 Dengan memulai kerja sama antar umat beragama akan timbul proses 

asimilasi yaitu suatu proses yang ditandai dengan adanya  usaha mengurangi 

perbedaan yang terdapat pada perorangan atau kelompok-kelompok manusia dam 

juga berusaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses mental 

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. sehingga 
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dengan adanya kerjasama antar umat beragama kita dapat menghindari berbagai 

konflik yang bisa saja terjadi dinatar kita dan menghindari sikap ketidak andilan 

terhadap mereka yang lain agamanya.  

D.  Peran Tokoh Agama 

1. Peran  

 Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bagian atau 

yang memegang pimpinan yang utama.
18

 Peran adalah bentuk dari perilaku yang 

diharapkan dari seseorang pada situasi kondisi tertentu, maka peran adalah perilaku 

yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, peran pada 

hakekatnya dapat dikatan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan 

oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka hal itu berarti telah menjalankan suatu peran. Keduanya tidak 

dapat dipisahkan karna tergantung satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-

macam memiliki peranan masing-masing yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa peran dapat menentukan apa yang diperbuat 

bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 

kepadanya.
19

 

 Peran merupakan suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu ataupun 

kelompok organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna 

                                                             
 18

 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984), 

h. 735. 

 
19

 Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 

h. 212-213. 
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mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat bersama. Dari beberapa pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang 

diharapakan oleh kelompok orang yang dilakukan oleh seseorang individu, 

kelompok, organisasi, ataupun lembaga yang karena status atau kedudukan yang 

dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dilingkungan tersebut.  

  Adapun beberapa dimensi peran yaitu sebagai berikut: 

a. Peran sebagai kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran 

merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 

b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini menganggap peran sebagai startegi 

untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

c. Peran sebagai alat komunikasi adalah sebagai alat untuk mendapatkan 

masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa adalah suatu cara untuk menguragi 

atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-

pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar 

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta 

mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.   

2. Peran Tokoh Agama 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai orang yang 

terkemuka atau terkenal, panutan.
20

 Mengacu pada pengertian tersebut maka dapat 

diartikan bahwa tokoh agama adalah orang-orang terkemuka, terpandang serta 

                                                             
 

20
 Yowono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Arkolis, 1999), h. 83. 
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mempunyai peran penting terhadap pengembangan agama baik Islam maupun agama 

lainnya.
21

 

 Tokoh agama merupakan orang yang dapat dipercaya dalam membantu 

menyelurkan pengetahuan keagamaan. Secara sosial tokoh agama menjadi figur yang 

dapat diteladani dan juga termaksud orang yang dapat didengar oleh masyarakat 

dalam memberikan pengetahuan pendidikan keagamaan. Selain itu, tokoh agama 

memiliki fungsi dan peran sentral dalam masyarakat. Sebagai tokoh, tokoh agama 

dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh 

masyarakat serta tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena 

mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat pengetahuan tentang agama 

dibanding dengan masyarakat lain. oleh karena itu perkataan yang berkaitan dengan 

masalah agama dinilai sebagai fatwa yang harus di taati.  

 Dalam hal lain tokoh agama juga dianggap sebagai orang yang menjadi 

pemimpin dalam agama, seperti: para kyai, pendeta, pastor, dan lain sebagainya. 

Keberadaan tokoh agama dalam masyarakat sering kali lebih didengar perkataannya 

dari pemimpin-pemimpin lain. 

 Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa tokoh agama adalah orang yang 

terkemuka, terpandang dan orang yang mempunyai kelebihan serta keunggulan dalam 

bidang  keagamaan selain itu tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial agama, maupun politik harus 

sesuai dengan anjuran para tokoh agama. 

                                                             
 21

 Malik bin Nabi, Membangun Dunia Baru Isla  (Bandung: Mizan, 1994), h. 36. 
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 Tokoh agama memiliki peran startegis sebagai agen perubahan sosial atau 

pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu. 

Pertama, peran edukasi yang mecakup seluruh dimensi kemanusiaan. Kedua, peran 

memberikan pencerahan kepada masyarakat disituasi tertentu. Ketiga, peran 

membangun sistem, satu tradisi budaya yang mencerminkan kemuliaan. 

 Dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam 

Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 diuraikan bahwa tokoh agama yang 

tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai beberapa 

tugas pokok secara umum yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat 

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat 

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah.  

d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang 

keagamaan yang berkaita dengan kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat. 

e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
22

 

 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh agama memiliki 

pengaruh yang sangat penting dalam masyarakat baik secara peran maupun tanggung 

jawab. Oleh karena itu tokoh agama maupun pengurus  Forum Kerukunan Umat 

Beragama memiliki peran penting dalam membina kerukunan hidup beragama. 

                                                             
 

22
 Titik Suwaryati, Imam Syaukani, Komplikasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-

undangan Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), h. 42-46.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), 

Field Research adalah penelitian yang dilakukan dilapangan atau masyarakat, yang 

berarti mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan 

menggunakan  jenis penelitian kualitatif, karena peneliti berusaha memahami dan 

mendeskripsikan suatu kondisi tertentu (keadaan tertentu) tentang bagaiama Peran 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memediasi konflik bangunan 

tempat ibadah di Kabupaten Bulukumba. 

 Moleong berpendapat bahwa “Penelitian Kualitatif bertolak dari paradigm 

ilmiah yakni suatu realitas empiris yang terjadi dalam konteks sosio-cultural. Saling 

terkait satu sama lain, sehingga fenomena sosial harus diungkap secara holistic”.
1
 

Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan tidak 

bertolak dari teori saja, melainkan dari fakta sebagaimana yang terjadi di lapangan 

sehingga menjamin keaslian sumber data. 

 Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bulukumba Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

 

                                                             
  1 Maleong dalam U. Maman Kh. Dkk. Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktek 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006). h. 24. 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan atau perspektif merupakan titik tolak atau sudut pandang yang 

digunakan terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan pada penelitian ini dapat dibagi 

menjadi dua yakni: 

1. Pendekatan Keilmuan 

 Pendekatan keilmuan adalah sudut pandang ilmu pengetahuan yang 

digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi yakni mempelajari fenomena relasi 

antar umat beragama di masyarakat dengan menggunakan sudut pandang sosiologi 

dan juga melihat pada taraf konflik sosial ummat beragama, dengan demikian 

pendekatan sosiologi yang digunakan pada penelitian ini adalah relasi ummat 

beragama dan potensi konflik atau teori konflik dalam umat beragama.  

 Teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan konflik 

yang berkesinambungan di antara kelas dan kelompok serta kecenderungan ke arah 

perselisihan, ketegangan dan perubahan. Menurut Dahrenddorf anggota masyarakat 

dapat di kelompokkan dalam dua kategori, yaitu orang yang berkuasa dan orang yang 

dikuasai dua hal ini mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan 

mungkin saling berlawanan. 
2
 

 Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan berusaha untuk menelusuri 

penyebab konflik yang terjadi pada masyarakat di sekitaran bangunan tempat ibadah 

umat katolik di Kabupaten Bulukumba. 

                                                             
 

2
 KJ. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat 

dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 214 
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2. Pendekatan Metodologi 

 Pendekatan metodologi adalah metode atau tehnik yang digunakan untuk 

memahami. Salah satu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekata fenomenologi pendekatan ini merupakan salah satu jenis metode penelitian 

kualitatif, dalam pendekatan fenomenologi yang menjadi objeknya adalah fakta, 

gejala atau keadaan, kejadian atau benda, atau realitas yang menggejala.
3
 Maka dalam 

penelitian ini peneliti berusaha mempelajari kesuluruhan realita yang terjadi atau 

hanya sebagian kecil daripada realita yang terjadi pada lapangan penelitian. Sehingga 

dari sudut pandang metodologi, digunakan pendekatan fenomenologi dalam 

memandang kenyataan atau realitas yang terjadi dilapangan. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi; data primer dan sekunder. 

Data primer adalah sumber data yang menyediakan data langsung ke pengumpulan 

data. Atau dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi dan 

metode wawancara, penelitian yang diperolah dari hasil langsung dimasukkan ke 

dalam objek penelitian atau bidang. Data tambahan adalah data pendukung yang 

diperoleh peneliti dari sumber pertama
4
. 

D. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang dilakukan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data atau informasi adalah sebagai berikut: 

                                                             
3
 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2011), h. 9.  
4 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.   
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1. Studi kepustakaan dengan mencari dan menjadikan referensi dari berbagai 

tulisan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

2. Penelitian lapangan (file research) adalah terjun langsung ke lokasi penelitian 

guna untuk mendapatkan data-data yang diinginkan penulis.ada beberapa 

langkah atau tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara 

keseluruhan terhadap gejala-gejala sosial yang terlihat di tempat 

penelitian.
5
 Dalam Penelitian ini peneliti mengikuti kegiatan keseharian 

yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang 

terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan kepada 

informan yang menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki, obsevasi 

ini dilakukan untuk mengamati penyebab penolakan pelaksaan ibadah di 

bangunan tempat ibadah umat Katolik serta sejauh mana peran forum 

kerukunan umat beragama dalam memidiasi konflik bangunan tempat 

ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba. 

b. Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau data untuk 

penelitian melalui tanya jawab, dan pewawancara dan orang yang 

diwawancarai bertatap muka.
6
 Terdapat dua peran dalam metode 

                                                             
 

5
 Bungin Burhan, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38. 

6
 Ir. Syofian Siregar, MM, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian “Dilengkapi Perhitungan 

Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17” (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 130. 
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wawancara ini. Pertama melakukan wawancara secara terstuktur, dan 

selanjutnya mengajukan kepada setiap informan pertanyaan yang sama.
7
 

Kedua wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang diatur secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang sistematis. Panduan 

wawancara hanya digunakan untuk menjabarkan pertanyaan yang akan 

diajukan.
8
 Peneliti akan mewawancarai tokoh-tokoh agama yang 

tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten 

Bulukumba. Selain itu peneliti juga akan mewawancarai kepala kelurahan 

di Kelurahan tersebut yang tentunya selama ini telah melakukan 

pengamatan tentang masyarakat sekitar dan aktifitas yang dilakukan di 

bangunan tempat ibadah sementara tersebut. Tidak hanya itu, peneliti juga 

akan mewawancarai masyarakat yang bermukim di sekitaran bangunan 

tempat ibadah tersebut baik dari masyarakat muslim maupun umat katolik. 

Wawancarapun tidak diakukan hanya sekali sehingga data dapat diperoleh 

dengan akurat. 

c. Dokumentasi adalah menemukan data tentang hal-hal atau variabel dalam 

bentuk catatan, transkip, buku, Koran, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

panjang, agenda, dan lain-lain.
9
 Dalam metode ini, peneliti 

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

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 195. 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

197. 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 231.   
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mengumpulkan hasil data sebagai catatan dan hasil gambar yang diambil 

oleh kamera.  

E. Instrument Penelitian 

  Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Karna pada dasarya penulis 

atau peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian ini karena peneliti yang 

menggali informasi, mempelajari, memahami dan menganalisis maupun mengolah 

data tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrumen pendukung berupa 

alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data ataupun informasi yang 

sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti dengan merujuk pada 

metodologi penelitian. Adapaun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Alat tulis menulis seperti, buku catatan, pulpen ataupun pensil sebagai alat 

yang digunakan untuk mencatat semua sumber data dari informan. 

2. Kamera atau menggunakan ponsel utuk mengambil gambar atau merekam 

percakapan pada saat melakukan wawancara dengan informan dan  digunakan 

untuk mengabadikan objek-objek yang dapat menjadi data atau informasi 

dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Data sementara yang diperoleh oleh peneliti merupakan data mentah oleh 

sebab itu masih perlu untuk diolah dan di analisi kembali. Tehnik pengelolaan data 

merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk mengelolah dan menganalisis 
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kembali data yang diperoleh melalui beberapa metode yang telah peneliti lalui 

sebelumnya. Tehnik pengelolaan data dan analisi data yang digunakan pada 

penelitian ini, berasal dari analisi data yang diajukan oleh Hambermas dan Miles 

yakni model interaktif, diantaranya:  

1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan pengumpulan semua hasil data yang didapatkan 

dilapangan yang kemudian akan dianalisis kembali. Memilih hal-hal yang dianggap 

penting, dengan reduksi data akan memudahkan peneliti mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi 

2. Display Data 

 Dalam penyajian data, peneliti perlu menguraikan kembali setiap 

permasalahan yang ditemukan, kemudian mengorganisasisakan atau 

mengelompokkan data secara lebih utuh yang dianggap sesuai dengan apa yang 

sedang diteliti oleh peneliti sendiri. Sehingga dalam menguraikan masalah peneliti 

akan lebih mudah membahas hasil penelitiannya secara lebih spesifik. 

3. Penarikan kesimpulan  

 Setelah melewati begitu banyak tahap dalam melakukan penelitian, khususnya 

penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh 

peneliti, pada akhirnya akan sampai pada tahap menarik sebuah kesimpulan. Adapun 

kesimpulan awal yang dipaparkan oleh peneliti itu bersifat sementara,  nantinya akan  
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berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
10

 

    

                                                             
10

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantaift  

(Cet. II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 147. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Bulukumba 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Sulawesi Selatan, berjarak 153 Km dari Kota Makassar. Perjalanan menuju Kota 

Bulukumba bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat (mobil dan motor). 

Jika menggunakan mobil, dibutuhkan waktu sekitar lima sampai enam jam dengan 

kecepatan normal. Jika menggunakan sepeda motor,  maka dibutuhkan waktu sekitar 

empat sampai lima jam dengan kecepatan normal untuk sampai di Kabupaten 

Bulukumba. Secara geografis terletak pada koordinat 5°20' LS - 5°40' LS dan 119°58' 

BT - 120°28' BT . Luas wilayah Kabupaten  Bulukumba seluas 1.154,58 km
2
 atau 

sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kabupaten. 

Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas: 

Sebelah Utara – Kabupaten Sinjai; 

Sebelah Selatan – Kabupaten Kepulauan Selayar; 

Sebelah Timur – Teluk Bone; 

Sebelah Barat – Kabupaten Bantaeng.
1
 

                                                             
1
 Badan Pusat Statistik. Kabupaten Bulukumba Dalam Angka, Bulukumba Regency in Figures 

2021, BPS Kabupaten Bulukumba, 2020. 
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Adapun gambar peta administrasi wilayah Kabupaten Bulukumba yang bisa 

dilihat dalam gambar di bawah ini: 

 

Peta Kabupaten Bulukumba 

 

Terdapat sepuluh kecamatan yang terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 

desa. Ditinjau dari segi luas, Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua 

wilayah kecamatan terluas. Masing-masing seluas 173,51 km
2
 dan 171,33 km

2
 sekitar 

30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang 

terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota kabupaten dengan 

luas 14,44 km
2
 atau hanya sekitar 1% dari luas Kabupaten Bulukumba.  
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Tabel I 

Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupatan Bulukumba Tahun 2020 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba dalam Angka 2021 

 

b. Kondisi Demografi 

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten 

Bulukumba adalah 437.607  jiwa Jika dirincikan, maka jumlah penduduk perempuan 

lebih banyak yaitu sebesar 224.164 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-

laki yang hanya berjumlah 213.443 jiwa. 

 

 

 

 

No Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) 

 

1 Gantarang 173,51 

 

2 Ujung Bulu 14,44 

 

3 Ujung Loe 144,31 

 

4 Bonto Bahari 108,6 

 

5 Bontotiro 78,34 

 

6 Herlang 68,79 

 

7 Kajang 129,06 

 

8 Bulukumpa 171,33 

 

9 Rilau Ale 117,53 

 

10 Kindang 148,67 

 

Total 1.154,58 
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Tabel II 

Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupatan Bulukumba Tahun 2020 

No Kecamatan Penduduk 

Laju 

Pertumbuhan 

Persenta

se Kepadatan  

Rasio 

Jenis 

 Penduduk 

Per  

 

Pendud

uk Penduduk  

Kelamin 

Tahun (%)   Per km
2   

 

1 Gantarang 75.549 1,30 18,55 468 95,9 

 

2 Ujung Bulu 55.615 0,24 11,21 3,398 96,2 

 

3 Ujung Loe 41.921 1,77 10,68 324 94,5 

 

4 Bonto Bahari 25.594 1,60 6,46 260 95,0 

 

5 Bontotiro 21.575 1,69 6,15 344 90,6 

 

6 Herlang 24.639 1,51 6,38 406 91,9 

 

7 Kajang 49.031 0,34 11,11 377 95,1 

 

8 Bulukumpa 52.599 0,67 12,36 316 96,9 

 

9 Rilau Ale 40.339 1,09 9,64 359 95,6 

 

10 Kindang 31.463 0,92 7,45 219 98,3 

 

Kab. Bulukumba 437.607 1,04  379 95,2 

Sumber: BPS Kabupatem Bulukumba dalam Angka 2021 
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Tabel III 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Setiap Kecamatan di 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 

 

No 
Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

 

1 Gantarang 
36.073 

39.475 75.549 

 

2 Ujung Bulu 
26.729 

28.886 55.615 

 

3 Ujung Loe 
19.780 

22.141 41.921 

 

4 Bonto Bahari 
11.697 

13.897 25.594 

 

5 Bontotiro 
9.298 

12.277 21.575 

 

6 Herlang 
11.183 

13.456 24.639 

 

7 Kajang 
23.345 

25.687 49.031 

 

8 Bulukumpa 
25.148 

27.451 52.599 

 

9 Rilau Ale 
18.998 

21.341 40.339 

 

10 Kindang 
15.378 

16.085 31.463 

 

Kab. Bulukumba 
197.629 

220.697 437.607 

Sumber: BPS Kabupatem Bulukumba dalam Angka 2021 

 

c. Data Pemeluk Agama 

Masyarakat Kabupaten Bulukumba adalah masyarakat yang majemuk dalam 

beragama. Ada lima agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba yaitu 

Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Katolik. Namun jika ditinjau dari segi jumlah 

penganut agama yang ada, maka penganut agama Islam masih menjadi penganut 

terbanyak yaitu sebesar 389.591 jiwa, sedangkan jumlah penganut agama yang paling 
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sedikit adalah agama Hindu yang hanya berjumlah 51 orang. Berikut data pemeluk 

agama di Kabupaten Bulukumba. 

Tabel IV 

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Penganut Agama 

Setiap Kecamatan Tahun 2020 

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan tabel di atas, persentase jumlah penduduk berdasarkan agama 

dari data pemeluk agama penganut agama di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan 

Ujung Bulu merupakan kecamatan yang terdapat berbagai penganut agama di 

dalamnya. Meskipun tidak banyak, ada juga penganut agama Hindu dan Buddha di 

No Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha 
Lain

nya 

 

1 Gantarang 73.209 39 10 3 9 - 

 

2 Ujung Bulu 45.027 262 64 48 72 - 

 

3 Ujung Loe 39.078 - - - - - 

 

4 

Bonto 

Bahari 30.414 2 - - - - 

 

5 
Bontotiro 

27.715 - - - - - 

 

6 
Herlang 

29.697 - - - - - 

 

7 
Kajang 

22.706 - - - - - 

 

8 
Bulukumpa 

55.466 - - - - - 

 

9 
Rilau Ale 

31.941 - - - - - 

 

10 
Kindang 

33.708 - - - - - 

 

Keseluruhan 389.591 304 74 51 81 0 
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daerah ini. Penganut agama terbesar setelah umat Islam adalah penganut agama 

Protestan. Penganut agama Protestan hanya terdapat di tiga kecamatan di Kabupaten 

Bulukumba. Penganut Protestan yang terbanyak berada di Kecamatan Ujung Bulu 

yaitu sebanyak 262 orang. Kemudian di Kecamatan Gantarang sebanyak 39 orang 

dan di Kecamatan Bonto Bahari hanya terdapat dua orang. Karena itu, tidak heran 

jika Gereja Protestan (Gereja Toraja) satu-satunya berada di Kecamatan Ujung Bulu, 

tepatnya di Kelurahan Loka.
2
 Sedangkan jumlah penganut agama Katolik 

menunjukkan data yang berbeda dengan hasil survei yang peneliti lakukan 

dilapangan. Data dari BPS jumlah penganut agama Katolik berjumlah 74 orang 

sedangkan data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan in forman Ibu 

Chaterina bahwa jumlah umat Katolik yang ada di Kabupaten Bulukumba saat ini 

sebanyak 265 orang.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Badan Pusat Statistik. Kecamatan Ujung Bulu dalam Angka 2020,BPS Kabupaten 

Bulukumba, 2019. 
3
 Chatrina Alimuddin (51 tahun), Masyarakat Nonmuslim, Wawancara, di Bulukumba, 17 

November 2021.  
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Tabel V 

Jumlah Tempat Pribadatan Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Agama Setiap 

Kecamatan Tahun 2020 

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba 

 Umat beragama tidak akan pernah lepas dari tempat ibadah sebagai tempat 

untuk melakukan ibadah spiritual tertentu atau ajaran masing-masing agama yang 

dianutnya. Setiap agama tentunya sangat memerlukan rumah ibadah, baik itu agama 

Islam dengan Masjidnya, agama Kristen dan Katolik dengan Gerejanya, Hindu 

dengan Puranya dan agama Buddha dengan Viharanya. Berdasarkan tabel di atas, 

persentase jumlah tempat ibadah umat Muslim sangat memadai karena terdapat 906 

No Kecamatan Masjid Mushola 
Gereja 

Protestan 

Gereja 

Katolik 
Pura Vihara 

 

1 Gantarang 123 87 - - - - 

 

2 Ujung Bulu 67 18 1 - - - 

 

3 Ujung Loe 90 18 - - - - 

 

4 

Bonto 

Bahari 55 6 - - - - 

 

5 
Bontotiro 

76 17 - - - - 

 

6 
Herlang 

78 36 - - - - 

 

7 
Kajang 

111` 10 - - - - 

 

8 
Bulukumpa 

143 24 - - - - 

 

9 
Rilau Ale 

84 12 - - - - 

 

10 
Kindang 

79 35 - - - - 

 

Keseluruhan 906 263 1 0 0 0 
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Masjid dan Mushola 263 secara keseluruhan, sedangkan tempat ibadah non muslim 

hanya terdapat 1 Gereja di Kabupaten Bulukumba. 

  Dalam membangun tempat ibadah tidak hanya asal membangun, tentunya 

ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi agar pengatu suatu agama 

dapat mendirikan rumah ibadahnya sendiri. Seperti agama Kristen misalnya, menurut 

peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8/ No. 9 Tahun 2006, umat Kristen jika ingin 

membangun gereja haruslah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan, seperti 

penganut agamanya minimal 90 jiwa, mendapatkan dukungan dari masyarakat yang 

berada di sekitaran lokasi pembangunan gereja minimal 60 jiwa, dan tentunya harus 

memiliki surat izin untuk mendirikan bangunan (IMB). Jika salah satunya tidak 

terpenuhi besar kemungkinan sulit untuk mendirikan rumah ibadah. 

B. Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bulukumba 

 Jauh sebelum Islam menjadi agama resmi yang dianut oleh kerajaan-kerajaan 

di Bulukumba pada masa lalu, masyarakat Bulukumba menganut paham dinamisme 

dan animisme. Tradisi tutur masyarakat Kajang menyebutkan bahwa dahulu kawasan 

Bulukumba, mulai dari Bonto Bahari sampai Kajang sekarang, merupakan kawasan 

adat yang menganut agama Patuntung yang percaya kepada Turie A‟ra‟na. Sampai 

saat ini, kepercayaan tersebut masih dapat ditemui sisa-sisanya di kawasan adat 

Kajang. Ketika Islam masuk di Tiro berangsur-angsur kepercayaan ini menyusut 

daerah kekuasaannya sampai saat ini tinggal dianut oleh sebagian kecil masyarakat di 

Tanah Toa Kajang.
4
 

                                                             
 

4
 A. Fatmawati Umar, Spektrum Sejarah Budaya dan Tardisi Bulukumba, h. 43 
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 Agama Islam masuk di Bulukumba sejak awal abad ke 17 M. Proses 

penerimaan agama Islam di wilayah kerajaan Tiro Bulukumba dapat dilakukan 

dengan jalan damai, tidak seperti beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan 

yang melalui jalan perang. Besarnya pengaruh kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, 

membuat kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi taklukannya akan patuh dan ikut 

aturan. Namun agama Islam masuk di Tiro tanpa tekanan dari kerajaan Gowa. 

Malainkan karena keinginan kerajaan sendiri. Kemudian proses masuknya Islam di 

Tiro diawali oleh pertemuan Raja Tiro, La Unru Daeng Biasa yang memerintah 

antara tahun 1595-1625 dengan khatib Bungsu (Datu Ri Tiro) yang disambut baik 

oleh raja Tiro. 

 Dato Ri Tiro dalam menyiarkan agama Islam melalui ajaran tasawuf yang 

dilakukan dengan mempermudah proses pengajarannya, sehingga proses 

penerimaannyapun mudah untuk diterima, baik di lingkungan maupun untuk rakyat 

biasa. Sistem penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh ketiga ulama melayu ini 

adalah melaluinya dengan memulai di lingkungan kerajaan. Dengan demikian apabila 

raja sudah menerima Islam, maka rakyatnya dengan mudah ikut menerimanya.  

 Setelah penerimaan agama Islam oleh raja, kemudian diikuti oleh seluruh 

pembesar kerajaan dan seluruh rakyat karena sistem penyebaran Islam yang 

dipergunakan oleh Datuk Ri Tiro melalui tasawuf. Bagi rakyat wajib menjunjung 

tinggi titah raja, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan. Raja memiliki 

karisma, kewibawaan, wewenang dan kekuasaan. Hal inilah yang dimanfaat oleh 

ketiga datuk, sehingga dari kalangan penguasa ini kemudian Islam menyebar 
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keseluruh wilayah Sulawesi Selatan. Strategi mengislamkan kalangan penguasa lebih 

dulu adalah merupakan starategi yang jitu, karena hal itu diterima mereka.  

 Setelah Islam diterima, sebagai agama kerajaan Tiro, maka rakyat mendalami 

ajaran-ajarannya, sehingga kepercayaan-kepercayaan lama sudah mulai ditinggalkan. 

Kebiasaan minum-minuman keras dan makanan haram juga sudah tidak dilakukan 

lagi. Kegiatan-kegiatan keagamaan sudah berjalan dengan baik di masjid maupun di 

rumah-rumah seperti pengajian, zikir dan sebagainya. Sejak saat itulah Islam mulai 

menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Bulukumba. Selain agama Islam yang 

ada di Kabupaten Bulukumba dan kepercayaan Patuntung yang dianut oleh 

masyarakat Kajang hingga saat ini, juga terdapat beberapa agama lainnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba, juga terdapat 

agama Hindu, Budha, dan Kristen. 

 Kristen di Kabupaten Bulukumba merupakan generasi kedua yang di mana 

bukan lagi merupakan pelaku sejarah yang hidup di awal kedatangan Kristen di 

Kabupaten Bulukumba. Umat Kristen generasi pertama sudah tidak ada lagi di 

Kabupaten Bulukumba, ada yang meninggalkan Kabupaten Bulukumba karena telah 

pension dan ada juga yang telah meninggal dunia. Menurut umat Kristen yang masih 

ada di Kabupaten Bulukumba, tidak ada literatur dan informan yang dapat 

menjelaskan sejarah awal masuknya Kristen di Kabupaten Bulukumba secara 

spesifik. Namun dapat diperkirakan umat Kristen di Kabupaten Bulukumba sudah 

ada sebelum Indonesia merdeka, sekitar tahun 1904. Pada saat itu masa penjajahan 

Belanda ada seorang asal Toraja yang menjadi supir orang Belanda, kemudian ikut ke 
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Bulukumba dan sampai menikah dengan orang Bulukumba dan menetap di 

Kabupaten Bulukumba. itulah yang dijadikan oleh umat Kristen sebagai patokan awal 

masuknya agama Kristen di Kabupaten Bulukumba.
5
 

 Menurut Bapak Siappa bahwa pasca terjadinya peristiwa G30SPKI, anggota 

jemaat di Kabupaten Bulukumba sudah ada dan mulai bertambah akan tetapi pada 

saat itu mereka belum memiliki tempat ibadah yang tetap, sehingga mereka beribadah 

dari tempat ke tempat, sejak saat itu jumlah umat Kristen di Kabupaten Bulukumba 

terus bertambah hingga saat ini.  

C. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bulukumba 

1. Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Berawal dari munculnya berbagai permasalahan antar umat beragama di 

beberapa daerah terumata antara umat Islam dan Kristen, yang jika tidak segera di 

atasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah 

menyelenggarakan musyawarah antar agama di gedung Dewan Pertimbangan Agung 

(DPA) Jakarta pada tanggal 30 November 1996 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka 

agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pada saat itu pemerintah mengusulkan 

dibentuk badan konsultasi antar agama dan ditandatangani bersama suatu piagam 

yang isinya antara lain menerima anjuran presiden agar tidak menjadikan umat 

beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Musyawarah menerima usulan 

pemerintah tentang pembentukan badan konsultasi antar agama, akan tetapi tidak 

dapat menyepakati penadatanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah. Hal itu 
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 Siappa (73 tahun), Tokoh Agama Protestan, Wawancara, Telepon WhatsApp, 26  Januari  
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disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan 

pemerintah tersebut, terutama menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang 

sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Musyawarah tersebut 

merupakan pertemuan pertama yang dilakukan dengan semua pemuka agama-agama 

di Indonesia untuk membahas masalah yang sangat mendasar dalam hubungan antar 

umat beragama di Indonesia.  

 Dalam upayanya menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, 

pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur 

pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan, pengembangan 

dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum 

yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama.  

 Secara resmi, menteri Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep 

hidup antar umat beragama, yakni: kerukunan intern umat beragama, kerukunan 

angtar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga 

kerukunan ini disebut dengan trilogi kerukunan. Dalam mendukung trilogi 

kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu 

wadah dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Wadah 

ini merupakan forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin agama untuk 

membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antar warga negara yang 

menganut berbagai agama dan untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah.  
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 Pada periode menteri agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan 

umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama 

dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKUB) 

di Yogyakarta, Medan dan Ambon. Pada kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, 

merupakan wadah atau forum yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih 

diperuntukkan untuk kalangan elit, justru kurang menyentuh masyarakat bawah 

karena bersifat top-down.  

 Pada tahun 2005 terjadi polemik di kalangan masyarakat tentang Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri 

No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam 

menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat oleh 

setiap pemeluk agama. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB 

tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat, selain itu di 

pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki agar SKB tersebut tetap 

dipertahankan dalam menghadapi polemik yang berkembang di tengah msayrakat, 

presiden memerintahkan kepada menteri agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 

1969 dari hasil kajian tersebut menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih 

diperlukan akan tetapi perlu untuk disempurnakan.
6
 Kemudian Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri membentuk tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB 

tersebut. Dalam proses penyempurnaannya melibatkan anggota tetap dan majelis-

                                                             
6
 Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI, Buku Pereturan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor, 9 tahun 2006 dan Nomor, 8 Tahun 2006 (Jakarta; Maloho Jaya 

Abadi, 2010), h. 2-3 
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majelis agama yang diwakili oleh masing-masing dua orang, pertemuan itu 

berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam 

Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 

tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

pada tanggal 21 Maret 2006.  

 Dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut memuat tiga hal penting 

yakni. pertama, pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah 

dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kedua, pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, pendirian rumah ibadat.  

 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk 

oleh masyarakat di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, dan difalisitasi oleh 

pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan 

umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Adapun pembentukan Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bertujuan untuk memelihara dan 

mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

 Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut telah membuat catatan bagi 

kehidupan umat beragama di Indonesia dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) serta Dewan Penasehat FKUB di semua provinsi, ditingkat 

provinsi sudah terbentuk sebanyak 33 provinsi. Namun, tidak demikian ditingkat 

kabupaten/kota. Sampai pada bulan Oktober 2009, terdapat 241 FKUB kabupaten, 

dan 65 FKUB kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012 telah 
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dibentuk kepengurusan FKUB di 285 kabupaten/ kota dan seluruh provinsi kecuali di 

Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat. 

 Sedangkan di Kabupaten Bulukumba Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) terbentuk sejak tahun 2012 sampai sekarang. Berdasarkan informasi yang 

didapat peneliti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bulukumba 

dibentuk karena berbagai polemik yang terjadi di masyarakat, di antaranya 

penyebaran Kitab Injil berbahasa Konjo di Kecamatan Kajang yang dilakukan oleh 

seorang missionaris asing berkebangsaan Amerika, paham Ahmadiyah yang berpusat 

di Kecamatan Ujung Loe, Paham sesat di Kecamatan Rilau ale (Klaim terhadap 

adanya Makam Nabi Adam di Desa Bonto Mate‟ne tahun 2012, selain daripada itu 

terjadinya aksi-aksi dari masyarakat terkait kehidupan beragama di Kabupaten 

Bulukumba yakni, aksi unjuk rasa pada 13 juni 2011 terhadap keberadaan gereja 

Katolik di jl. Ahmad Yani Kantor daerah lama, aksi unjuk rasa pada tahun 2012 

terhadap pembangunan ruang serba guna Kristen Protestan Jl. Majidi Bulukumba 

yang dianggap menyalahi desain yang telah disepakati bersama dengan Dinas Tata 

Ruang Kabupaten Bulukumba. Pada saat itu dalam upaya untuk mencegah terjadinya 

berbagai polemik dan konflik ditengah masyarakat pemerintah membentuk Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai Forum untuk memecahkan dan mencari 

jalan keluar dari berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. 

2. Struktur Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Organisasi sebagai suatu proses kerjasama dengan orang-orang yang memiliki 

tujuan yang sama, perlu disusun struktur organisasi agar ada kejelasan atas jalan yang 



52 

 

  

hendak ditempuh yang pada gilirannya an menghasilkan kesatuan tindakan, juga agar 

ada kesatuan komando melalui yang mana jelas tergambar. Siapa yang mempunyai 

wewenang memberikan perintah kepada siapa, serta agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam wewenang dan tanggung jawab. 

FKUB yang bersifat kemasyarakatan, kekeluargaan dan keagamaan dalam 

usaha untuk mewujudkan tujuan organisasi telah membentuk pengurus. Adapun 

susunan pengurus FKUB Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: 

Tabel VI 

Struktur Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 

NO NAMA KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

KET 

1 Drs. H. Tjamiruddin, M. PdI Ketua Islam 

2 H. Safiuddin, S. Sos, M. Si Wakil Ketua I Islam 

3 Muhammad Yusuf Sandi, LC Wakil Ketua II Islam 

4 Kasi Idiologi Politik dan Wawasan 

Kebangsaan, Kesbanpol 

Sekretaris Islam 

5 A. Mapparola, S. Ag Wakil Sekretaris Islam 

6 Drs. H. Abd. Hamid Rahman Anggota Islam 

7 Ikhwan Bahar, S. Pdi Anggota Islam 

8 Drs. H. Andi Pangeran Hakim Anggota Islam 

9 Yahming, S. AP Anggota/ Bendahara Islam 

10 Drs. H. Arifin Noor, M.PdI Anggota Islam 

11 H. Darmawan Sonde, SE Anggota Islam 

12 Drs. H. Hakim Bohari, M. Pd Anggota Islam 

13 Irwan Aziz Anggota Islam 
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14 Lewi Balalembang, SH Anggota Protestan 

15 Josaphat L Lewang, SKM Anggota Katolik 

16 Oscar Siadi Anggota Buddha 

Sumber:Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pembentukan FKUB 

3. Tugas Utama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 

tahun 2006 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki tugas penting di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. 

b. Menampung asprasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dengan 

mengadakan kunjungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam 

rangka memahami keinginan masyarakat dan jenis pencerahan yang 

diiginkan utamanya menemukan aspirasi mereka yang perlu 

dikembangkan dalam meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan. FKUB harus menjadi sumber 

aspirasi yang mampu memberikan masukan warna pembangunan yang 

berkeadilan dan perpecahan demi membuka pintu perdamaian dan 

kerukunan. Di sini dapat dilihat jelas bahwa fungsi utama tokoh agama 

adalah memberi nasehat kepada semua pihak diminta atau tidak maka 

dengan adanya tugas FKUB secara formal sebagai penyalur aspirasi pintu 
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penyalur aspirasi atau nasehat tersebut menjadi jelas dan sudah menjadi 

kewajaban FKUB dan hak pihak terkait untuk menerima dan 

merealisasikannya. 

d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama 

dan pemberdayaan masyarakat. 

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah 

ibadat bagi FKUB tingkat Kabupaten/Kota. 

Di samping sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

pemerintah tetang kerukunan umat beragama, keberadaan FKUB dan fungsinya perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat lebih intens. Karena faktanya masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan 

perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat 

beragama dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu sebagian besar dari masyarakat 

belum mengenal apa itu FKUB dan perannya. Oleh karena itu dalam menjalankan 

tugasnya FKUB diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh 

elemen masyarakat baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga 

pemerintah.  
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4. Usaha-usaha Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten 

Bulukumba  dalam Membina Kerukunan 

Dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Bulukumba 

khusunya pada masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten 

Bulukumba telah melakukan berbagai usaha di antaranya sebagai berikut: 

a. Melakukan Dialog Kerukunan Umat Beragama. 

 
Gambar 1.1 Dialog Kerukunan Umat Beragama 

 

  Dalam upaya membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten 

Bulukumba. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bulukumba 

melakukan dialog kerukunan umat beragama bersama  tokoh lintas agama, Ormas 

dan unsur pemerintah, dialog tersebut dilaksanakan dengan tujuan terbangunnya 

komunikasi yang baik antar umat beragama dan menanamkan rasa tanggung 

jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keharmonisan sesama masyarakat. 
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b. Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. 

 
Gambar 1.2 Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama 

 

  salah satu cara dalam membina kerukunan di Kabupaten Bulukumba 

adalah dengan memberikan nilai-nilai toleransi dan kegiatan sosialisasi 

keagamaan, hal tersebut dilakukan agar kerukunan umat beragama di Kabupaten 

Bulukumba dapat terjalin dengan baik. 

c. Melakukan Komunikasi Lintas Tokoh Agama. 

 ` komunikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh FKUB 

Kabupaten Bulukumba. Dengan melakukan komunikasi dengan lintas tokoh 

agama diharapkan mampu membina kerukunan antar umat beragama. 
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D. Penolakan Pelaksanaan Ibadah di Bangunan Tempat Ibadah Umat Katolik di 

Kabupaten Bulukumba. 

1. Latar belakang terjadinya konflik  

Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sejak dulu masyarakat Bulukumba dikenal sangat menghargai toleransi 

beragama akan tetapi hal tersebut mulai tercoreng sejak adanya penolakan 

pelaksanaan ibadah di bangunan tempat ibadah umat Katolik Kabupaten Bulukumba. 

 
Gambar 1.3 Bangunan yang dijadikan tempat ibadah oleh umat Katolik 

 

 Terkait penolakan pelaksanaan ibadah di bangunan tempat ibadah umat 

Katolik, pada awalnya bangunan tersebut berdiri dengan izin rumah tinggal, bukan 

sebagai rumah ibadah. Namun, karena Gereja Katolik terdekat hanya ada di 

Kabupaten Bantaeng yang menyebabkan umat Katolik di Kabupaten Bulukumba 

kesulitan untuk melaksanakan ibadah setiap pekannya di sana, maka pemilik rumah 

berinisiatif untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah umat Katolik yang 
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ada di Bulukumba. Namun sejak tahun 2017 hingga saat ini bangunan tersebut tidak 

terdapat aktivitas ibadah di dalamnya karena menuai penolakan dari masyarakat yang 

berada di sekitaran bangunan tersebut.  

  Penolakan tersebut terjadi sejak tahun 2017, pada awalnya pelaksanaan 

ibadah di bangunan tempat ibadah umat Katolik berjalan dengan baik-baik saja akan 

tetapi penolakan tersebut memuncak pada tahun 2019 pada saat menjelang natalan, 

perayaan tersebut menuai penolakan dari masyarakat sekitar, karena dianggap izin 

bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Bangunan yang berdiri Jl. 

Wahidin Sudirohusodo tersebut didirikan dengan izin rumah tinggal bukan sebagai 

rumah ibadah, namun karena beredarnya surat yang memiliki kop gereja Katolik 

membuat masyarakat marah karena merasa dibohongi. Karena pada awalnya izin 

pada bangunan tersebut bukan sebagai geraja akan tetapi sebagai rumah tinggal yang 

dijadikan tempat ibadah oleh umat Katolik, sejak saat itulah aktivitas ibadah di 

bangunan tempat ibadah tersebut dihentikan demi untuk menjaga keamanan dari umat 

Katolik sendiri. Sudah beberapa kali mereka berpindah tempat untuk melaksanakan 

ibadah, sebelum pindah ke bangunan tempat ibadah yang berada di Jl. Wahidin 

Sudirohusodo, awalnya pihak pemerintah memberikan izin untuk beribadah di 

gedung BP7 yang letaknya berada di belakang gedung JSN Bulukumba. hanya saja 

mereka tidak bisa lagi beribadah di sana. masyarakat sekitar tidak menyetujui adanya 

kegiatan ibadah umat Katolik di daerah mereka, masalahnya tidak jauh berbeda 

dengan masalah yang terjadi di Jl. Wahidin sudirohusodo. 
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 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan 

kepala Lingkungan di Jl. Wahidin Sudirohusosdo Bapak Arman Latif mengatan 

bahwa: 

Pada awalnya bangunan tersebut berdiri dengan bangunan rumah tinggal 

bukan rumah ibadah, nanti sudah tanda tangan masyarakat baru berubah kop 

suratnya dengan mengatasnamakan gereja. Saya tidak pernah merasa resah 

atau keberatan jika mereka melakukan ibadah di tempat tersebut akan tetapi 

izinnya harus sesuai dengan peruntukannya, kalau boleh jujur saya sudah 

berpuluh-puluh tahun bertetangga dengan umat Kristen (Potestan) tapi tidak 

pernah ada masalah karena izinnya sesuai dengan regulasi yang ada. 
7
 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arman S.T yang merupakan 

masyarakat sekitaran bangunan tempat ibadah tersebut mengatakan bahwa: 

Awalnya itu karna perizinan bangunannya, jadi izin mendirikan bangunnya itu 

bukan rumah ibadah tapi rumah tinggal. Jadi Persoalan IMB nya. Cuma 

karena beredarnya surat yang mengatasnamakan gereja Katolik membuat 

masyarakat sekitar keberatan, katanya kenapa tiba-tiba ada gereja na tidak ada 

izinnya. Sejak saat itu msyarakat tidak pernah menginzinkan umat Kristen 

untuk beribadah di tempat tersebut.
8
 

 

 

 Dari hasil wawancara di atas, yang menjadi latar belakang terjadinya konflik 

bangunan tempat ibadah umat Katolik adalah dengan beredarnya surat yang 

mengatasnamakan gereja Katolik, sedangkan izin awal pada bangunan tersebut 

adalah dengan izin rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah. 

 

Hal tersebut dipertegas oleh salah satu anggota FKUB Kabupaten Bulukumba 

Bapak Ustad Ihwan Bahar mengatakan bahwa: 

                                                             
 7

 Arman Latif (37 tahun), Masyarakat Muslim, Wawancara, di Kantor Lurah Caile, 17 

November 2021. 

 8
  Arman S.T (33 tahun),  Masyarakat Muslim, Wawancara,  di Bulukumba, 17 November 

2021. 
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Bermula ketika tahun 2017 ada Pastornya mereka datang ke Bulukumba 

diterima dikantor Bupati kemudian ketemu dengan Bapak Bupati pada saat 

itu, ketika selesai itu acara ketempatnyami ini mereka jalan-jalan kemudian 

buatlah mereka surat yang Kopnya mengatas namakan gereja yang disana 

disinilah marah masyarakat mengatakan kenapa ada Gereja Kenapa tidak 

pernah ada pembahasan sebelumnya tidak ada surat izin tidak ada informasi.
9
 

 

 Kemudian dipertegas lagi oleh salah satu masyarakat yang berada disekitaran 

bangunan tempat ibadah tersebut, Bapak H. Jalaluddin mengatakan Bahwa: 

 Awalnya itu kita diundang untuk hadir di acaranya ada suratnya yang 

mengatas namakan Gereja, kita heran kenapa langsung ada Gereja jadi kita 

masuk disitu kita temui yang namanya Bapak Yasin, kita temui secara 

persodaraan kemudian dia menyangkal bahwa salah itu. Kemudian di kejar 

terus kenapa ada undangan disitu gereja, setelah itu jadi persoalanmi jadi ada 

beberapa pertemuan sampai keputusannya dilarang dulu ada aktivitas ibadah 

disitu.
10

 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa yang menjadi penyebab 

terjadinya konflik pada bangunan tempat ibadah tersebut berawal dari beredarnya 

surat yang mengatasnamakan gereja Katolik hal tersebut membuat masyarakat sekitar 

merasa ini tidak sesuai aturan karena izin yang telah diberikan hanya sebagai rumah 

tinggal bukan sebagai rumah ibadah. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang 

merasa tidak sepakat karena beberapa hal lain seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Gustan (45 tahun) mengatakan: 

Saya sangat tidak sepakat karena awalnya minta tanda tangan sekitar sini 

alasannya rumah tinggal jadi ada beberapa orang yang tandatangan lama-lama 

ternyata gereja baru tidak sesuai dengan aturan. selain itu saya juga merasa 

resah karena selain tempatnya berada di tengah-tengah masyarakat kalau 

beribadahki juga sampai tengah malam.
11
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 Ihwan Bahar (40 tahun), Anggota FKUB, Wawancara, di Bulukumba, 16 November 2021 
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 H. Jalalulddin (73 tahun) Masyarakat Muslim, Wawancara, Bulukumba 17 November 2021 

 11  Gustan  (45 tahun) Masyarakat Muslim, Wawancara, di Bulukumba, 17 November 2021 



61 

 

  

 Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat penyebab terjadinya konflik di 

bangunan tempat ibadah umat Katolik, berawal dari beredarnya surat yang memiliki 

kop surat yang mengatasnamakan gereja sedangkan izin IMB pada bangunan tersebut 

adalah izin rumah tinggal. Tidak hanya itu selama wawancara peneliti mendengar 

ungkapan keresahan sebagian anggota masyarakat sekitar. Adapun tidak diizinkannya 

umat Katolik untuk beribadah di tempat tersebut karena adanya kecurigaan bahwa 

akan didirikan sebuah gereja di sana, selain itu masyarakat juga merasa terganggu 

dengan aktivitas ibadah mereka. Bahkan seperti yang dituturkan oleh Bapak Gustang 

masyarakat merasa resah dengan aktivitas ibadah mereka yang melantunkan lagu-

lagu rohani sampai tengah malam secara bersama-sama. Pernah juga tempat ibadah 

mereka dilempari dengan batu oleh masyarakat yang merasa terganggu dengan 

aktivitas ibadah mereka. 
12

 

2. Bentuk Penolakan Terhadap Pelaksanaan Ibadah 

Pada dasarnya pembangunan rumah ibadah adalah hak bagi seluruh umat 

beragama, namun pada praktinya dari dulu hingga sekarang masih banyak ditemukan 

kendala yang justru mempersulit proses pembangunan rumah ibadah khususnya umat 

Kristen sebagai masyarakat yang berstatus minoritas. Meskipun pembangunan rumah 

ibadah telah diatur dalam PBM, nyatanya masih banyak terjadi kasus penolakan 

rumah ibadah. Tidak hanya terjadi pada penganut agama yang belum memenuhi 

persyaratan, tetapi pada beberapa kasus bahkan yang telah memenuhi persyaratan 

untuk mendirikan rumah ibadah kerap kali mengalami penolakan. Persetujuan 

                                                             
 12 Gustan  (45 tahun) Masyarakat Muslim, Wawancara, di Bulukumba, 17 November 2021 
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masyarakat yang menjadi salah satu syarat pembangunan rumah ibadah acap kali 

menjadi faktor utama tidak terwujudnya pendirian rumah ibadah di suatu wilayah. 

Minoritas dengan jumlah pemeluk agama yang minim, sampai sekarang masih ada 

yang mendapatkan kesulitan untuk membangun rumah ibadah. Hal ini menjadikan 

penolakan rumah ibadah menjadi salah satu kasus intoleran antar umat beragama 

yang sering kali terjadi. Kendati demikian, tentunya tidak semua masyarakat 

mayoritas menolak, buktinya di beberapa daerah masih banyak ditemukan rumah 

ibadah masyarakat minoritas yang tidak lepas dari adanya persetujuan dari 

masyarakat mayoritas. 

 Adapun bentuk penolakan pada bangunan tempat ibadah umat Katolik di 

kabupaten Bulukumba, sebagai berikut: 

a. Demonstrasi atau Aksi Unjuk Rasa 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yaitu Ibu Inna (40 

tahun) mengatakan bahwa: 

Itu gereja yang ada di situ ( gereja yang ada di jl. Wahidin Sudirohusodo) 

baru-baru ini didemoi, barang kali ormas Islam atau masayarakat sekitaran 

situ. Karna kita itu orang Bulukumba tidak segampang itu ada gereja.
13

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arman Latif  (37 tahun) 

mengatakan bahwa: 

Tidak ada masayarakat yang sepakat hampir semua menolak, bahkan pernah 

ada demo.
14
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14
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan salah satu bentuk 

penolakan yang terjadi adalah adanya demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang 

dilakukan oleh ormas Islam atau masyarakat yang bermukim disekitaran tempat 

ibadah tersebut. 

b. Melempar Batu 

Selain demonstrasi atau aksi unjuk rasa, ada beberapa hal yang dilakukan oleh 

masyarakat yang berada di jl. Wahidin Sudirohuso mengenai pembangunan rumah 

ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Jalaluddin (73 tahun) 

mengatakan bahwa:  

Tidak ada masyarakat yang sepakat, bahkan pernah dilempari batu pada saat 

beribadaki di situ.
15

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa selain tidak diberikan izin oleh 

masyarakat bagi umat Katolik, ada beberapa bentuk penolakan yang terjadi salah 

satunya umat Katolik pernah dilempari batu pada saat melaksanakan ibadah di 

bangunan tempat ibadah yang berdiri Jl. Wahidin Sudirohusodo, selain itu aksi unjuk 

rasa pernah terjadi di lokasi tersebut.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang toleransi membuat masyarakat sulit untuk menerima 

perbedaan. Pemahaman keberagaman tentunya harus diterapkan dan lebih 
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dikembangkan agar masyarat dapat memahami perbedaan yang ada dan menerimanya 

secara lapang dada tanpa harus mencederai diri sendiri. 

E. Respons Umat Katolik Terhadap Penolakan Pelaksanaan Ibadah di Bangunan 

Tempat Ibadah Umat Katolik di Kabupaten Bulukumba. 

 Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemeluk agama, menjalankan 

ibadah tentunya setiap agama memiliki cara masing-masing untuk melaksanakan 

peribadatannya sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam menjalankan ibadah, 

keberadaan rumah ibadah sangat diperlukan bagi setiap pemeluk agama. Rumah 

ibadah bukan hanya dijadikan sebagai tempat melakukan peribadatan secara ritual, 

akan tetapi lebih dari itu seperti dijadikan tempat berkumpul ketika ingin membahas 

atau menyelesaikan suatu permasalahan, atau melakukan kegiatan keagaamaan 

lainnya. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan 

sekretaris Stasi Umat Katolik Ibu Chatrina Alimuddin (51 tahun) mengatakan bahwa: 

Semenjak adanya pelarangan pelasanaan ibadah di bangunan tempat ibadah 

tersebut, kami beribada di Bantaeng karna di sana ada gereja Katolik dan ada 

juga ke Makassar karna kebetulan pas weekand tapi yang terkendala kasian 

teman-teman yang tidak punya kendaraan dan hidup pas-pasan, jadi mereka 

itu melaksanakan ibadah secara online. Bukan hanya itu berbagai upaya juga 

telah kami lakukan untuk mendapatkan izin salah satunya dengan minta tanda 

tangan ke masyarakat meskipun ada beberapa yang menolak akan tetapi ada 

juga yang bersedia memberikan tanda tangan. Saya sendiri yang turun untuk 

meminta tanda tangan ke masyarakat.
16

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah terjadinya penolakan 

pelaksanaan aktivitas ibadah umat Katolik melakukan Ibadah di luar Kota bahkan 
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sebagian dari mereka yang tidak memiliki kendaraan dan hidup serba kecukupan 

memilih untuk melakukan ibadah secara online. 

 Hal yang berbeda disampaikan oleh salah satu umat Katolik Bapak Damaris 

 (50 tahun) mengatakan bahwa:  

 Berawal dari beredarnya surat yang memiliki kop yang mengatasnamakan 

Gereja menimbulkan kecurigaan kepada msyarakat tentang adanya gereja 

pihak kami sudah meminta maaf atas kesalah tehnis yang terjadi dan kami 

juga sudah menjelaskan makna gereja bahwa itu hanyalah nama dari persatuan 

umat Katolik hanya saja penjelasan dari pihak kami tidak mendapatkan respon 

positif dari masyarakat, masyarakat tetap tidak menginzinkan untuk beribadah 

di tempat tersebut.
17

 

 

  Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa Umat Katolik 

dicurigai akan mendirikan gereja di daerah tersebut. Masyarakat mencurigai hal 

demikian karena dalam surat undangan yang beredar mengatas namakan Gereja 

Katolik Santi Yosep. Hal tersebut yang membuat masyarakat tetap tidak mengizinkan 

umat katolik untuk melakukan ibadah di tempat tersebut karena belum mendapatkan 

izin dari pemerintah terkait pembangunan gereja yang sesuai dengan regulasi yang 

ada. meskipun pihak dari mereka telah meminta maaf atas kesalahan yang terjadi 

akan tetapi tetap saja masyarakat tidak sepakat jika umat Katolik melakukan aktifitas 

ibadah di bangunan tersebut. 

  Umat Katolik di Kabupaten Bulukumba menerima atas kejadian ini karena 

mereka merasa ini berawal dari kesalahan mereka sendiri yang tidak memperhatikan 

segala kemunginan yang akan terjadi akan tetapi mereka berharap ada solusi yang 

tepat bagi mereka untuk bisa melaksanakan ibadah sebagaimana umat yang lain. 
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 Damaris (50 tahun), Umat Katolik, Wawancara, Bulukumba, 17 November 2021 
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Untuk mendirikan sebuah gereja dirasa sangat sulit melihat letak bangunan tempat 

ibadah mereka berada di tengah-tengah masyarakat muslim akan tetapi mereka 

berharap jika tidak memungkingkan untuk membangun gereja setidaknya diberikan 

izin untuk pemanfaatan bangunan.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan 

sekretaris Stasi Umat Katolik Ibu Chatrina Alimuddin (51 tahun) mengatakan bahwa: 

 Kami sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan izin pendirian 

gereja  akan tetapi tetap saja sebagian besar masyarakat tidak sepakat, dari 

pihak kami  juga sudah capek, kemarin kami kasi masuk surat rekomendasi 

akan tetapi  sampai sekarang belum mendapatkan izin, terakhirmi itu saya 

urus. Jika tidak ingin diberikan izin mendirikan kami mengubah lagi izinnya 

sebagai pemanfaatan bangun saja tapi masyarakat masih belum bisa 

menerima. Jadi untuk sekarang kami beribadah di luar kota.
18

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa umat 

Katolik menerima dan tidak begitu keberatan atas penolakan tersebut karena mereka 

merasa hal ini berawal dari kesalahan mereka sendiri, akan tetapi mereka berharap 

hal ini dapat cepat mendapatkan solusi bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan 

ibadah dengan tenang dan sebagaimana umat lain melaksanakan ibadah di tempat 

ibadahnya sendiri.  

F. Peran FKUB Kabupaten Bulukumba dalam Memediasi Konflik Bangunan 

Tempat Ibadah Umat Katolik di Kabupaten Bulukumba 

 Berdasarkan data yang didapatkan penulis di lapangan untuk menganalisis 

peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memediasi Konflik 

bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba maka penulis akan 
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menjelaskan bagian-bagian penting yang meyangkut peran Forum Kerukunan Umat 

Beragama dalam memediasi konflik. 

 Forum Kerukuna Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator untuk memediasi 

masalah konflik bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba. 

Sedangkan pengertian mediasi sendiri adalah suatu pengendalian konflik yang 

dilakukan dengan cara membuat consensus diantara dua belah pihak yang  berkonflik 

untuk mencari pihak ke tiga yang berkududukan sebagai mediator dalam 

penyelesaian konflik . FKUB dalam menangani penyelesaian konflik bangunan 

tempat ibadah umat Katolik khususnya di Kabupaten Bulukumba telah melakukan 

berbagai upaya di antaranya sebagai berikut: 

1. Melakukan pertemuan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat 

Melakukan pertemuan dengan pemuka agama dan elemen-elemen pemerintah 

merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam penyelesaian konflik, guna untuk 

membicarakan masalah-masalah yang terjadi seputar umat beragama, seperti halnya 

yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Bulukumba dalam penyelesaian konflik 

bangunan tempat ibadah Umat Katolik di kabupaten Bulukumba. 
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 Dalam hal mencari solusi terkait konflik umat beragama di Kabupaten 

Bulukumba, beberapa kali pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) melakukan pertemuan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat guna 

untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di bangunan tempat ibadah umat 

Katolik, yang terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan salah 

satu anggota FKUB Kabupaten Bulukumba Bapak Ustad Ihwan Bahar (40 tahun) 

mengatakan bahwa: 

Kami dari FKUB telah melakukan berbagai cara dalam penangan konflik 

salah satunya memfasilitasi pertemuan melakukan pertemuan dengan 

pemuka-pemuka agama dengan mengundang perwakilan setiap agama. Hal 

ini kami lakukan untuk mencari solusi yang tepat untuk teman-teman umat 

Katolik agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang.
19
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 Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Bulukumba 

Bapak H. Tjamiruddin (73 tahun) mengatakan bahwa: 

Kita selalu melakukan rapat-rapat kordinasi yang dihadiri oleh seluruh ormas 

Islam, unsur pemerintah daerah, kementerian agama untuk kita berkoordinasi 

membahas masalah-masalahnya termaksud mengundang setiap perwakilan 

agama yang ada seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha.
20

 

 

 Kemudian hal tersebut dipertegas oleh Bapak Siappa yang merupakan tokoh 

agama Protestan mengatakan bahwa:  

 FKUB selalu melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai elemen untuk 

membicarakan secara bersama terkait konflik tersebut.
21

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah melakukan pertemuan-pertemuan secara 

rutin. Pertemuan dengan pemuka agama dan unsur pemerintah telah dilakukan di 

berbagai tempat mulai dari kantor Bupati, dan kantor kementerian agama.  

  Dari pertemuan yang dilakukan oleh FKUB dan elemen-elemen Pemerintah 

serta perwakilan dari setiap agama. Pemerintah mengarahkan umat Katolik 

untuk menahan diri dalam hal penggunaan bangunan untuk beribadah demi 

untuk menghindari konflik yang tidak diiginkan.
22

 

 

  Dari pertemuan yang dilakukan dengan pemuka agama dan elemen-elemen 

pemerintah. Umat Katolik untuk sementara bisa menahan diri untuk tidak melakukan 

aktivitas ibadah di bangunan tersebut, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

konflik dan untuk menjaga keamanan dari teman-teman Umat Katolik. 
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2. Turun langsung ke lokasi konflik 

 Turun langsung ke lokasi konflik yang dimaksud disini adalah dengan terjun 

langsung kelapangan melakukan komunikasi persuasif dengan tokoh lintas agama 

yang berada di sekitaran bangunan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa 

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia sejak lahir dan selama proses 

kehidupannya, manusia akan selalu terlibat dalam tindakan-tindakan komunikasi.
23

 

Peran komunikasi adalah keikutsertaan dalam hubungan antara dua orang atau lebih 

dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi antara tokoh agama dapat dipahami 

sebagai hubungan antara dua orang atau lebih dalam masyarakat. 

Dalam konteks kehidupan beragama, komunikasi tidak bisa dipisahkan karena 

mengingat bahwa dengan komunikasi, para pemeluk agama berinteraksi satu sama 

lainnya baik secara verbal maupun non verbal. FKUB sebagai organisasi resmi yang 

menaungi keragaman agama dan masyarakat, juga terdapat peran komunikasi 

didalamnya. Seperti hal yang ditempuh FKUB Kabupaten Bulukumba dalam 

penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan komunikasi lintas tokoh agama. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan 

ketua FKUB Kabupaten Bulukumba Bapak H. Tjamiruddin (73 tahun) mengatakan 

bahwa: 

Selain dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan ormas Islam dan 

unsur pemerintahan dan perwakilan sertiap agama yang ada, kami juga 

melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat 
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yang berada disekitaran bangunan tempat ibadah tersebut. Bahkan saya 

sudah bujuk masyarakat untuk mengizinkan mereka beribadah akan tetapi 

masyarakat masih saja menolak, selain itu saya memberikan solusi kepada 

teman-teman Katolik untuk mendekati masyarakat agar mereka diizinkan 

untuk beribadah di lokasi tersebut.
24

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ustad Ihwan Bahar (40 tahun) 

mengatakan bahwa: 

Jadi selain daripada dialog dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan 

beberapa kali, kami juga melakukan komunikasi dengan lintas tokoh agama 

dan tokoh masyarakat dengan cara turun langsung ke lapangan. Melakukan 

komunikasi persuasif dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di 

sekitaran lokasi tempat ibadah tersebut
25

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa FKUB 

Kabupaten Bulukumba telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik 

bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Bulukumba mulai dari 

memfasilitas pertemuan sampai dengan turun langsung ke lokasi konflik untuk 

melakukan komunikasi persuasif dengan lintas tokoh agama dan melakukan 

koordinasi dengan dengan pemerintah. 

3. Relokasi Tempat Ibadah Umat Katolik 

Relokasi merupakan pemindahan tempat, rencana pemindahan tempat atau 

lokasi tempat ibadah umat Katolik merupakan salah satu solusi yang telah diberikan 

pemerintah. Pada pemerintahan Andi Sukri, umat Katolik diberikan ruang untuk 

mencari tempat di luar kota untuk membangun sebuah gereja.  

                                                             
 

24
  H. Tjamiruddin (74 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, di Bulukumba, 17 November 2021 

 
25

  Ihwan Bahar (40 tahun), Anggota FKUB, Wawancara, di Bulukumba, 16 November 2021 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan 

pengurus FKUB Kabupaten Bulukumba Bapak Ustad Ihwan Bahar (40 tahun) 

mengatakan bahwa: 

Pada pemerintahannya itu Andi Sukri diberikan ruang kepada mereka untuk 

mencari tempat di luar kota untuk bisa membangun gereja, bahkan kami 

pernah menemani, di bawa ke pabrik kapas mereka tidak mau, mau memang 

di situ sedangkan di situ umat Islam semua, kan tidak lucu gereja berdiri di 

tengah-tengah masyarakat Islam.
26

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Siappa (73 tahun) mengatakan 

bahwa: 

Mereka pernah disuruh untuk mencari tempat yang tidak berada ditengah-

tengah masyarakat, tapi tidak tau kenapa sampai sekarang belum 

terealisasikan.
27

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah dan FKUB pernah 

mengupayakan untuk pemindahan lokasi tempat ibadah umat Katolik akan tetapi 

belum terealisasikan hingga saat ini.  

 

 

                                                             
26

 Ihwan Bahar (40 tahun), Anggota FKUB, Wawancara, di Bulukumba, 16 November 2021 
27

 Siappa (73 tahun), Tokoh Agama Protestan, Wawancara, di Bulukumba, 17 November 

2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian yang berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

dalam Memediasi Konflik Bangunan Tempat Ibadah Umat Katolik di Kabupaten 

Bulukumba, berdasarkan dari pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka 

akhir dari pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyebab penolakan pelaksanaan ibadah dibangunan tempat ibadah umat 

Katolik ada 2. Pertama Masyarakat umum tidak terima dikarenakan izin IMB 

pada bangunan tersebut adalah sebagai rumah tinggal bukan sebagai rumah 

ibadah. Kedua Masyarakat juga merasa terganggu dengan aktivitas ibadah 

mereka yang melantunkan lagu-lagu rohani sampai larut malam. 

2. Respons umat Katolik, semenjak adanya Penolakan pelaksanakan ibadah 

tentunya membuat umat Katolik kesulitan dalam melaksanakan ibadah. 

Dalam menjalankan ibadahnya umat Katolik yang ada di Bulukumba harus ke 

Kabupaten Bantaeng karena di sana terdapat gereja Katolik yang resmi, selain 

itu ada yang memilih ke Makassar sekalian weekend bahkan sebagian dari 

mereka yang tidak memiliki kendaraan dan memiliki kehidupan yang pas-

pasan terpaksa harus melaksanakan ibadah secara online. 

3. FKUB dalam menjalankan perannya telah melakukan berbagai upaya dalam 

penyelesaian Konflik bangunan tempat tempat ibadah umat Katolik di 
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Kabupaten Bulukumba. Diantaranya adalah, melakukan pertemuan dengan 

pemuka agama dan tokoh masyarakat, melakukan pendekatan-pendekatan 

dengan masyarakat yang bereda di sekitaran tempat ibadah tersebut dengan 

turun langsung ke lokasi konflik, serta menawarkan relokasi tempat ibadah 

umat Katolik. Akan tetapi meski banyak solusi yang diberikan dan ditawarkan 

oleh pemerintah dan pihak FKUB tetapi tetap saja belum ada solusi yang tepat 

bagi umat Katolik agar dapat melaksanakan ibadah sebagaimana umat 

lainnya. 

B. Implikasi  

 Setelah peneliti mengadakan penelitian dan menganalisa data yang 

berhubungan dengan peran forum kerukunan umat beragama dalam memediasi 

konflik bangunan tempat ibadah umat katolik di Kabupaten Bulukumba, maka ada 

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. FKUB Kabupaten Bulukumba hendaknya lebih meningkatkan perannya dalam 

membina kerukunan umat beragama dan pola pendampingan masyarakat dalam 

penyelesaian konflik, karena FKUB merupakan Fasilitator dalam menciptakan 

kerukunan antar umat beragama. 

2. Kepada masyarakat penulis menyarankan agar menciptakan sikap toleransi yang 

kuat antar sesama dalam rangkat menciptakan kehidupan yang harmonis. Untuk 

itu masyarakat diharapkan mampu menerima segala perbedaan yang ada serta 

meningkatkan pemahaman tentang kerukunan hidup beragama. 
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3. Kepada pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dalam 

penyelesaian konflik bangunan tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten 

Bulukumba agar umat Katolik di Kabupaten Bulukumba dapat menjalankan 

Ibadah di tempat ibadahnya sendiri sebagaimana umat lainnya. 
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