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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Translitersi Arab-Latin 

1. Konsonan 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini:  

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 diatas) ث

 Jim Je Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض
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 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ ظ

Zet (dengan titik 

dibawah) 

 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 diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vocal 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 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i يْا َ

اوْ  َ  fatḥah dan wau Au a dan u 

 Contoh: 

فكْي َ  : kaifa 

ل   haula :ھْو 

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ا ...  َ /...  ََ  

 ى

fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 
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 Contoh:  

ما ت   َ : māta 

مى  ر   َ : ramā 

قْي ل   َ : qīla 

يمُْوُت   َ : yamūtu 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasinya untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

: rauḍah al-aṭfālَ ضُةال   طف ال رْو 

لةُ ديْ نةُال فا ض   al-ma :ال م 

 al- ḥikmah :ال حْك مُة

5. Syaddah (Tasydīd) 

Transliterasi Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (  ََ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

ایََ   Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

او َُ  ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 

Rabbanā ََ:ب نا    رَّ

: najjainā نَّجْي نا  َ  

ق  al- ḥaqq :ال حُّ

ج  al- ḥaj :ال حُّ

ََُن  ع َ مُ : Nu’’ima 

 ََ  aduwwun :عُدٌّو‘

Jika huruf ى ber-tasydīd diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

Kasrah (ای  َ ,), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

 Contoh: 

ََ  ى ل ع   : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ب ى‘    Arabī (Bukan ‘Arabiyy atau ‘araby) : ع ر 

6. Kata Sandang 

 Kata sandangdalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(aliflamma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis  mendatar 

(-). Contoh: 

 al-syamsu bukan (asy-syamsu) :ال شْمُس 
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لةُ   al- zalzalah :الزْل ز 

  al- falsafah :ال فْل س فةُ 

 al- bilādu :ال بلا دَُ 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif. 

 Contoh:  

ن  تأمُُرْو   َ : ta’murūna 

  ’al-nau :ال نْوُء 

  ََ   syai’un :شْيٌء:

 umirtu  :أ مْرُت 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 Contoh: 
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 FīẒilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

 Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (َالله ) 

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

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

 Contoh: 

ََ  ديْنُا الل َ    dīnullāh َ باَاَالل  َ billāh  

 Adapun ta marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, 

ditransliterasi denganhuruf [t]. 

 Contoh:  

ةا الل َ  م  فْي رْح  ھْم  َُ : humfīraḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (AllCaps), xiii dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażībi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

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

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Sriwahyuni 
Nim   : 30100118119 
Judul   : Kasus Pembakaran Rumah Ibadah Kristen dan Dampaknya Terhadap 

Relasi Keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten 
Gowa. ( Sebuah Tinjauan Fenomenologis) 

  
Penelitian  ini mengkaji tentang kasus pembakaran rumah ibadah Kristen dan 

dampaknya terhadap relasi keberagamaan di desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten 
Gowa. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: Bagaimana faktor-faktor yang 
melatarbelakangi kasus pembakaran rumah ibadah Kristen di Desa Sicini Kecamatan 
Parigi Kabupaten Gowa. Bagaimana dampak pembakaran rumah ibadah Kristen 
terhadap relasi keberagamaan di desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif, penelitian kualitatif menekankan pada keaslian data yang ada di lapangan. 
Yang mana data dikumpulkan dari sebuah teks dan ucapan serta hasil pengamatan 
perilaku orang, melalui penelitian lapangan (fled reseach), dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi dan pendekatan filosofis. Sumber data penelitian ini yakni 
sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan 
cara observasi, wawancara, dekumentasi, dan triangulasi. Instrumen penelitian yang 
digunakan pedoman wawancara, buku, alat perekam suara, dan kamera. Kemudian 
teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni, reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi data. 

Setelah dilakukan penelitian realitas di lapangan menunjukkan: Ada beberapa 
faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus pembakaran rumah ibadah Kristen yaitu: 
Pertama, Masalah-masalah yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristiani pada 
tahun 2000. Kedua, Faktor ras antara Islam dan Kristen. Ketiga, faktor rendahnya 
keberagaman kedua belah pihak. Keempat, Faktor rendahnya tingkat pendidikan. 
Kemudian dampak pembakaran rumah terhadap relasi keberagaman yaitu: Pertama, 
Dampak sosial/ Keharmonisan. Kedua, dampak keamanan. Ketiga, dampak ekonomi. 

Implikasi dari penelitian ini bahwa hubungan antara agama Islam dan agama 
Kristen dalam kehidupan sehari-harinya sangat menjunjung tinggi keberagamannya, 
mereka mempunyai rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap sesama meskipun 
berbeda agama. Karena agama dari kedua belah pihak memahami toleransi beragama 
dan pola hubungan antara agama Islam dan Kristen di desa Sicini mempunyai ciri-ciri 
hubungan membaur yang berarti proses hubungan sosial yang mengacu pada persatuan 
antara umat beragama dalam bentuk kerjasama antara kedua belah pihak. Sehingga 
diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk tetap 
menjaling hubungan silaturahim dan toleransi beragama, sehingga kestabilan sosial 
tetap terjaga dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Agama adalah penghubung antara manusia dengan Tuhan. Setiap manusia 

berhak menganut agama sesuai dengan keinginannya. Didalam suatu negara kebebasan 

beragama dan berkeyakinan bukan merupakan isu baru, oleh karena itu sejak awal 

berdirinya suatu negara, agama dan keyakinan yang hidup di negara tersebut menjadi 

suatu bagian penting dalam pembentukan karakter.1 Untuk memahami dan memaknai 

kata pluralitas keberagaman merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab jika tidak, maka perbedaan budaya 

dan agama dapat menyebabkan perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat. Pada 

faktanya adalah bahwa perbedaan budaya atau tradisi dalam suatu kelompok 

masyarakat tidak selamanya dapat berjalan secara rukun.2 Sebab negara Indonesia 

adalah negara yang majemuk dan mempunyai aneka ragam budaya yang berbeda. Oleh 

karena itu, dalam memahami makna dari kata pluralitas sangat penting bagi masyarakat 

agar mereka lebih hidup secara damai dan saling toleransi satu sama lain sehingga 

nantinya tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat akibat dari perbedaan 

budaya maupun agama. Adapun dampak terjadinya pembakaran rumah ibadah Kristen 

                                                           

1D. Hedropuspito, Sosiologi Agama, ( Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983), h. 40.  

2Muhajahidah, Keberagaman Pluralitas Tradisi?, eprints.ums.ac.id._bab_i.pdf_artikel 2014 

(diakses pada 13 Desember 2021, pukul 16.15). 
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yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terjadinya 

pembakaran tersebut adalah terjadinya toleransi. Hal ini disebabkan karena adanya 

Forum Komunikasi Antara Umat Beragama yang menyelesaikan dengan 

mengendalikan permasalahan. Dampak negative dari terjadinya permasalahan adalah 

rasa truma dari masyarakat Kristen. Hal ini menyebabkan agama Kristen berkurang. 

Selain itu ada juga dampak negarif berupa fisik seperti kerusakan yang dialmi 

masyarakat Kristen maupun masyarakat Islam.3 

 Desa Sicini merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Parigi, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan. Secara Gografis, Desa Sicini ini berbatasan dengan Je’ne 

Batu. Islam merupakan agama pertama yang dianut oleh masyarakat Desa Sicini. Pada 

saat kedatangan agama Kristen di Desa Sicini ada warga Sicini yang menikah dengan 

agama Kristen dan disinilah mulai banyak agama Kristen yang masuk di daerah 

tersebut. Akan tetapi, yang menjadi agama di Desa Sicini menjadi beragama. 

Masyarakat Islam dan masyarakat Kristen adalah saling menjaling hubungan baik sejak 

lama dan tidak ada perselisihan. Namun berjalannya waktu ada salah satu yang terjadi 

permasalahan dalam agama Kristen dengan agama Islam ini karena agama Kristen 

tersebut membangun sebuah tempat beribadah di Desa Sicini tanpa sepengatahuan 

masyarakat maupun pemerintah setempat. Tak lama kemudian kasus ini menyebar luas 

ke masyarakat lain bahwasanya ada salah satu gereja di Desa Sicini tanpa ada 

                                                           
3Enis Faujun Nisa, Konflik Umat Islam dan Kristen di Desa Cikawungading Tasikmalaya Jawa 

Barat (1999-2006), Skripsi ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017), h.48-49. 
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sepengetahuan dalam pemerintah sama sekali, dan disinilah mulai terjadi sebuah kasus 

pembakaran rumah ibadah Kristen di Desa Sicini. 

 Pada sebelum terjadinya pembakaran rumah ibadah Kristen ini , bahwa rumah 

kediaman pimpinan Jemaat Kristen Sicini pada tanggal 15 Januari 1991 di gayang 

dilempar batu oleh tokoh pemuda sicini yang sudah sadar bahwa wilayahnya sudah 

lama di gerogoti usaha kristenisasi.  Pemicu penggayangan ini karena waktu itu 

pimpinan Jemaat Kristen Sicini yang bernama Duad Koviad mengambil tindakan yang 

dianggap menghina islam.4 Ia mengambil selembar sejadah dan dijadikan sebagai lap 

kaki disuatu tempat beribadahnya atau gereja. Padahal sejadah bagi umat Islam dikenal 

sebagai tempat atau alas untuk sujud pada saat orang Islam melaksanakan sholat.  

Puncak dari reaksi umat Islam adalah Gereja yang diletakkan di kampung Benteng 

Musnah dilahap api. Namun yang terjadi ini merupakan salah satu sejarah. Bila 

mengacu pada sejarah usaha kristenisasi di Sicini, masyarakat memang tidak respek. 

Tetapi sejarah pun membuktikan bahwa ketidak respekan masyarakat sudah tidak 

sesuai dengan pluralisme agama, dan realitas ini juga bukan hanya terjadi di Parigi 

tetapi ternyata sejak dahulu umat sudah terpecah belah, selama berabad-abad sejarah 

interaksi antaraumat beragama lebih banyak diwarnai oleh kecurigaan dan permusuhan 

dengan dalih bahwa demi mencapai ridho Tuhan dan demi menyebarkan kabar gembira 

yang bersumber dari makna kuasa, bahkan dalam agama Islam sendiri ada perpecahan 

yang menjadi beberapa kubu yang hari ini dikenal dengan mashab. 

                                                           
4Abdul Aziz, wawancara, 21 September 2021. 
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 Pada hari ahad tanggal 7 Agustus 2000 terjadilah sebuah kasus pembakaran 

rumah ibadah Kristen di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Bahwa 

masyarakat Islam tersebut turun untuk membakar rumah, benda dan tempat ibadah 

umat Kristen. Akan tetapi, bukan masyarakat Desa Sicini yang membakarnya pada 

waktu itu. Masyarakat di Desa Sicini sempat kanget karena masyarakat lainnya yyang 

ada di Desa ini menghebokan bahwa rumah ibadah Kristen telah dibakar kemudian 

masyarakat tersebut ini tidak mengetahui masalah pembakaran rumah ibadah Kristen, 

setelah pembakaran sementara terjadi masyarakat setempat untuk mencari tau apa yang 

terjadi di sekitarnya sehingga bisa terjadi pembakaran. Salah satu warga melapor ke 

pemerintah setempat bahwasanya terjadi pembakaran rumah ibadah Kristen. 

Pemerintah setempat melapor kepihak yang berwajib yaitu kepolisian, bahwa polisi 

langsung turun tangan menangani kasus yang sedang terjadi dan memberi tau apa 

penyebabnya, Akan tetapi polisi tersebut tidak mendapatkan bukti bahwa siapa yang 

membakar gereja ini.5 Setelah terjadi pembakaran rumah ibadah Kristen ini semua 

warga setempat mengatakan bahwa rumah ibadah tersebut memang pantas untuk 

dimusnahkan atau dibakar karena pendirian gereja ini sangat illegal dari segi hukum. 

Gereja ini terletak diantara rumah-rumah yang beragama Islam serta dapat melanggar 

peraturan SKB 2 Menteri tentang pembangunan rumah ibadah harus ada syarat. 

 Kemudian setelah dibakar tempat Ibadah Kristen tersebut maka semakain 

menurunlah umat penganut agama Kristen di Parigi. Pada pihak Kristen tetap 

                                                           
5Abdul Azizi, Wawancara, 21 September 2021. 
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memimpikan berdirrinya sebuah gereja di wilayah ini, akan tetapi pemerintah setempat 

mulai aktif dan teliti dalam menghadapi masalah ini, apalagi telah tertib peraturan 

Pemerintah Provinsi yang menyebutkan bahwa untuk membangun tempat Ibadah, 

harus di setujui 90 orang yang sudah dewasa serta juga dukungan dari masyarakat 

setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah.6 Dengan 

adanya peraturan baru ini, maka praktis jemaat Kristen Sicini tidak akan pernah lagi 

bisa membangun sebuah tempat ibadah Kristen atau Gereja yang selalu diimpi-impikan 

oleh mereka. 

 Setelah terjadinya pembakaran rumah Ibadah Kristen tahun 2000 masyarakat 

desa Sicini tidak pernah lagi terjadi suatu perselisihan antara agama Islam dan Kristen, 

bahkan sangat menjungjung tinggi toleransi. Sebagaimana  yang telah ditetapkan oelh 

pemerintah, pihak kecamatan membentuk Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB) 

sebagai pengendali terjadinya konflik. Ajaran Islam mengajurkan kepada umatnya agar 

saling toleransi atas segala perbedaan yang ada sehingga tidak ada paksaan untuk 

masuk agama Islam.7 Sebagaimana ditegaskan dalam QS.Al-Kafirun /109:6. 

   (٦)لَكُمْ ديِنُكُمْ وَلَِِ دِينِ  
Terjemahnya :  

Untukmu agamamu dan untukku lah agamaku.8 

                                                           

6Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2007. 

7Amir Al-Maruzy, Pergelutan Islam-Kristen ( Potret Sejarah Keagamaan di Parigi Gowa. 

Skripsi ,( Pustaka Refleksi, 2011),h. 115. 

8Kementerian Agama RI, al-Qur’anulkarim dan terjemahannya, h.603. 
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Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam hal beribadah kita berhak untuk 

melaksanakan aktivitas dengan suatu tuntunan agama kita, dengan orang kafir pun 

bebas untuk melaksanakan aktivitas peribadatan mereka sesuai dengan keyakinan 

masing-masing, karena Allah Swt  sudah memberikan dua jalan didunia ini yaitu, jalan 

kebenaran dan jalan kesesatan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 

mengenai masalah kasus pembakaran rumah Ibadah Kristen di Desa Sicini. Bahwa 

NKRI kita masalah salah satu antara masalahnya adalah masalah toleransi beragama 

sehingga munculnya sebuah kasus pembakaran rumah Ibadah Kristen. Di Desa Sicini 

ini merupakan salah satu bentuk misalnya intoleransi terhadap penganut agama lain 

dan mungkin ada beberapa masalah di dalamnya sehingga sangat penting untuk dikaji 

maupun untuk dilihat Apa masalahnya sehingga terjadi kasus seperti ini di daerah 

tersebut. Kemudian terjadi unsur-unsur lain misalanya faktor-faktor tidak mentaati 

aturan-aturan. Bahwa masalah ini boleh jadi tidak terjadi sebuah kasus di desa itu. Tapi 

masalah ini akan meluas ke daerah-daerah lain jadi sangat penting untuk dikaji dan 

dilihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidak harmonisan umat beragama 

di desa itu sehingga bisa dicarikan sebuah solusi untuk penyelesaikan konflik dan bisa 

menjadi sebuah pelajaran untuk tidak terjadi konflik di tempat lain dan bisa 

diselesaikan dan melahirkan toleransi dan itulah kita tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam lagi karena ada hal-hal yang menarik dari sebuah kasus tersebut. 
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 Alasan penulis mengangkat judul penelitian ini adalah berdasarkan hasil 

pelacakan literature yang terkait dengan tema ini, penulis belum menemukan adanya 

penelitian atau karya ilmiah yang membahas dan mengkaji terkait kasus pembakaran 

rumah Ibadah Kristen dan dampaknya terhadap relasi keberagamaan, kemudian 

berdasarkan pada penelitian awal penulis menemukan fakta bahwa masih banyak orang 

di luar sana termasuk warga Desa Sicini sendiri belum mengetahui tentang awal 

terjadinya kasus tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis untuk melakukan penelitian dengan judul 

Kasus Pembakaran Rumah Ibadah Kristen (Tahun 2000) dan Dampaknya Terhadap 

Relasi Keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.(Sebuah 

Tinjauan Fenomenologis)  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini, penulis akan memberikan suatu gambaran yang terkait ruang lingkup 

yang akan diteliti, penelitian ini akan berfokus pada: faktor-faktor yang 

melatarbelakangi kasus pembakaran rumah ibadah Kristen, serta dampak pembakaran 

rumah terhadap relasi keberagamaan. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarakan pada deskripsi fokus penelitian dari sebuha judul tersebut di atas, 

maka dari itu supaya tidak terjadi dari kesalah pahaman dalam mendefinisikan atau 
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memahami sebuah penelitian ini, maka penelitian akan menjelaskan atau 

mendeskripsikan fokus penelitian yang digunakan: 

a. Pembakaran Rumah Ibadah Kristen 

 Latar belakang peristiwa pembakaran rumah ibadah Kristen tersebut berawal 

dari adanya perselisihan antara agama Islam dan agama Kristen, tepatnya di Desa 

Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Merupakan lokasi area pembakaran rumah 

Ibadah Kristen, tersebut, dimana pembakaran gereja ini merupakan salah satu masalah 

pembangunan rumah ibadah Kristen atau gereja tanpa ada pemberitahuan  kepada 

masyarakat maupun pemerintah setempat.  

b. Dampak Pembakaran Rumah Terhadap Relasi Keberagamaan 

 Dampak pembakaran adalah akibat dari hubungan antara penganut agama Islam 

dan agama Kristen dalam toleransi, baik pada dampak sosial,keamanan maupun 

ekonomi. 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

tentang kasus pembakaran rumah 

ibadah Kristen 

1. Masalah-masalah yang terjadi 

antara umat Islam dan 

Kristiani pada tahun 2000. 

2. Faktor ras antara Islam dan 

Kristen. 
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3. Faktor rendanya 

keberagamaan kedua belah 

pihak. 

4. Faktor rendanya tingkat 

pendidikan. 

2. Dampak pembakaran rumah terhadap 

relasi keberagaman 

1. Dampak sosial/ keharmonisan 

2. Dampak keamanan 

3. Dampak ekonomi 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka pada pokok permasalahan yang akan 

dibahas yang mengenai tentang kasus pembakaran rumah ibadah Kristen dan 

dampaknya terhadap relasi keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa. Untuk lebih fokus dalam pembahasan ini akan dirumuskan permasalahan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana Faktro-faktor yang melatarbelakangi kasus pembakaran rumah 

ibadah Kristen di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana dampak pembakaran rumah Ibadah Kristen terhadap relasi 

keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

 Pada penelitian kecuali menggunakan penelitian lapangan dapat memerlukan 

referensi dari sebuah buku, skripsi atau jurnal untuk membantu dari judul yang akan 
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diteliti. Penulis melengkapi referensinya dengan mengangkat beberapa kajian pustaka 

antara lain sebagai berikut: 

 Pertama, Skripsi Amir Al-Maruzy yang berjudul “ pergelutan Islam-Kristen 

Potret Sejarah Kecamatan di Parigi Gowa” pada tahun 2011. Dalam skripsi beliau, 

membahas tentang  agama dan kepercayaan dimana masyarakat masih bercorak graris 

terdapat kebiasan dalam menyembah roh nenek moyang kemudian sejarah masuknya 

agama Kristen di parigi. Dalam skripsi ini juga membahas tentang strategi kristenisasi 

di parigi. Kristenisasi lewat strategi pelayanan kesehatan ini juga menghasilkan 

pengikut bagi agama Kristen. Kemudian perkembangan Kristen di parigi. Hubungan 

dengan penelitian saya ini ialah sebagai bahan referensi kedepan sebab penelitian saya 

beliau lakukan memiliki keterkaitan dengan penelitian saya. 

 Kedua, Skripsi Miswardin yang berjudul “ Relasi Sosial Masyarakat Pasca 

Pembakaran Gereja Tahun 2015 ( studi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung 

Meriah, Aceh Singkil). Pada tahun 2019. Dalam penelitian skripsi, beliau lebih 

memfokuskan pada pembahasan mengenai kronologis pembakaran gereja, dimana 

kronologis kebebasan dalam memeluk agama baik agama islam, Kristen, budha, hindu 

dan menunjukkan tidak terjadinya masalah di dalam masyarakatbdan bebas dalam 

memeluk agama. Kemudian membahas tentang konflik dalam penolakan masyarakat 

muslim terhadap banyaknya pembagunan gereja tanpa surat izin dan melanggar 

perjanjian, konflik berkepanjangan yang berjung pada pembunuhan dan pembakaran 

gereja yang dilakukan masyarakat muslim. Atas penelitian yang dilakukan oleh beliau, 

dalam penelitiannya beliau menggunakan analisis permasalahn dalam penelitiannya 
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dengan teori pembakaran gereja atau rumah ibadah Kristen. Analisis yang di gunakan 

beliau dapat memberikan saya pemahaman terhadap analisis yang akan saya gunakan 

dalam penelitian ini, karena melihat permasalahn yang dirumuskan hamper mirip 

dengan kasus yang saya teliti akan tetapi perbedaan dari penelitiannya kasus tersebut 

berakhir dengan relasi sosial masyarakat pasca pembakaran gereja. 

 Ketiga, Skripsi  Enis Faujun Nisa yang berjudul “ Konflik Umat Islam dan 

Kristen di Desa Cikawungading Tasikmalaya Jawa Barat (1999-2006)” pada tahun 

2017. Dalam penelitian skripsi , beliau lebih memfokuskan pada pembahasan 

mengenai penyelesaikan konflik Umat Islam dan Kristen, dimana konflik ini terjadi 

kerusuhan massal yaitu pemuda umat Islam menyerang pemuda umat Kristen. Dimana  

dalam penelitiannya konflik berawal dari adanya individu dengan individu yaitu 

kepada desa yang beragama Islam dengan anggota Karangtaruna yang beragama 

Kristen. Namun individu yang berkonflik untuk mencari aman mengatasnamakan 

agama, maka konflik itu berubah menjadi konflik antara kelompok. Hubungan dengan 

penelitian saya ialah sama-sama membahas adanya perselisihan antara umat Islam dan 

umat Kristen , dengan begitu saya dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan referensi 

saya kedepannya. 

 Dari beberapa bahan rujukan di atas peneliti belum menemukan buku, jurnal atau 

hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai Kasus Pembakaran Rumah 

Ibadah Kristen dan Dampaknya Terhadap Relasi Keberagamaan di Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.( Sebuah Tinjauan Fenomenologis), dari hasil 
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penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji 

dan menelitinya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun pada tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang 

terjadinya kasus pembakaran rumah ibadah Kristen di Desa Sicini Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa 

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembakaran rumah ibadah terhadap relasi 

keberagamaan  di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

  Penelitian dilakukan agar menjadi sebagai sumber rujukan yang baru terhadap 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

1) Penelitian diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kasus 

pembakaran rumah ibadah Kristen dan dampaknya terhadap relasi 

keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

2) Penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah bahan bacaan dalam memahami 

kasus pembakaran rumah ibadah Kristen dan dampaknya terhadap relasi 

keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 
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3) Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan tanggung jawab 

terhaadap akademik. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi masyarakat, dapat meningkatkan pemahaman yang lebih dalam dan tidak 

ada ketidakpahaman terhadap pentingnya dan memiliki jiwa toleransi dalam 

hidup, dapat membuat kehidupan yang menjadi lebih tenang dari pada harus 

berselisih karena tidak saling sepemahaman karena berbeda dalam menganut 

keyakinan. 

2) Bagi peneliti, menambahkan pengalaman sehingga dapat mengembangkan 

pandangan baru atas apa yang diteliti. 

3) Bagi pembaca, memberikan pengetaahuan baru yang terkait dengan kasus 

pembakran rumah ibadah Kristen dampaknya terhadap relasi keberagamaan di 

Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian  Intoleransi 

Kata Intoleransi  berasal dari kata “In” yang memiliki sebagai arti “ tidak, dan 

bukan”. Sedangkan kata dasarnya adalah “ toleransi” yang secara bahasa kata toleransi 

berasal dari bahasa Arab yaitu tasyamukh yang memiliki sebagai arti ampun maaf serta 

lapang dada.9  

Kemudian dalam Bahasa Inggris , bahwa toleransi berasal dari kata 

tolerance/toleration,yaitu suatu sikap yang memperbolehkan, menyetujui,dan dapat 

menghormati dari suatu perbedaan dengan orang lain, baik pada masalah pendapat 

(Opinion), agama/kepercayaan, maupun dari segi ekonomi, sosial dan politik. Tetapi 

dari Kata toleransi dari bahasan latin “tolerare” yang artinya bertahan, memikul. 

Toleran artinya saling memikul biarpun dalam pekerjaan itu tidak disukai atau 

memberi tempat kepada orang lain. Meskipun kedua belah pihak ini tidak sependapat. 

Bahwa pihak lain ini tidak dipaksa, tetapi pendapat dari pihak lain tidak bisa dicampuri. 

Karena itu toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk mendapatkan 

kenyataan adanya orang lain dari sekitar kita. Meskipun itu tidak berarti pula dari 

kepercayaan masing-masing harus diserahkan. Kemudian toleransi ini dapat dibedakan 

dari konformisme, yaitu dapat menerima apa-apa yang dia katakana dari orang lain, 

                                                           
9Ahmad Warson Munawir, Kyamus Arab Indonesia Al-Munawir, Yogyakarta : Balai Pustaka 

Progresif. h.1098. 
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asal ada perdamaian dan kerukunan. Jadi toleransi merupakan kerukunan umat 

beragama yang didaskan dati sebuah titik tolak yang berbeda dan saling memikul dalam 

mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Karena sikap toleransi diwujudkan dan 

berbentuk sebagai interaksi dan kerja sama antara berbagai golongan.10 

Sedangkan secara terminologi, menurut Umar Hayim, toleransi merupakan 

suatu pemberian dari sebuah kebebasan kepada sesama manusia ataupun kepada 

sesama warga masyarakat untuk yang menjalankan sebuah keyakinannya atau dapat 

mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing, selama dalam mengerjakan 

dan memastikan sikapnya kemudian tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan 

syarat-syarat asas terbentuknya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.11 

Menurut Drs, Tri Rama K dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, toleran 

adalah yang bersifat atau bersikap, menanggang yang berupa dalam menghargai, 

memberikan, membolehkan tetapi suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, 

kebiasaan, serta kelakuan maupun lainnya yang berbeda dan dapat bertentangan 

dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi merupakan kelapangan dada dalam 

artinya suka rukun kepada siapapun, dan meberikan orang berpendapat atau berdirian 

lain, tak mau mengganggu dalam kebebasan bepikir dan berkeyakinan lain.12 Toleransi 

dalam Islam merupakan hadist nabi yang dapat menegaskan sebuah prinsip yang 

                                                           

10Rina Rehayani, Kerukunan Horizontal ( Mengembangkan Potensi Positif dalam Beragama), 

Jurnal,Vol,1,No.1,2009.h.5. 

11Umar Hsyim, Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju 

Dialog Dan Kerukunan Antar Umar Beragama. (Surabaya : Bina Ilmu,1979),h.22. 

12 Tri Rama K,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Karya Agung Surabaya),h.542. 
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mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran. Dalam al- Qur’an 

dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:8. 

ِينَ لمَْ يُقَا ُ عَنِ الَّا وهُمْ لَّا يَنهَْاكُمُ اللَّا ن تبَََُّ
َ
ِن ديِاَركُِمْ أ ِينِ وَلمَْ يُُرْجُِوكُم مد تلُِوكُمْ فِِ الد

َ يُُبُِّ المُْقْسِطِيَن       (٨)وَتُقْسِطُوا إلََِهِْمْْۚ إنِا اللَّا
Terjemahnya: 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari 

kampung galamanmu. Sesunggyhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil.13 

Pada Ayat diatas menjelaskan bahwa semua umat beragama bahwa Islam tidak 

melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam 

bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah mahdahah 

wajib, seprti sholat, puasa, haji dll. Pada konsep seperti ini tela dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw bagaimana kita semua berkomunikasi yang secara baik dengan orang-

orang disekitar kita terutama pada umat non-Muslim. Karena Islam melarang berbuat 

baik dan juga bersahabat dengan orang-orang yang bermusuhi Islam maupun 

penganutnya. Bahwa mereka memusuhi dan memerangi Islam harus juga ada tindakan 

yang secara tegas, agar mereka ingin mengetahui secara jelas bahwa agama Islam yang 

menghargai persaudaraan, toleran kepada semua pemeluk agama selama tidak ada 

gangguan ataupun permusuhan.14 Dalam wujud toleransi ini akan semakin kuat dengan 

                                                           
13Kementerian Agama RI, al-Qur’anulkarim dan terjemahannya, h.550. 

14Abu Bakar, Konsep Toleransi dan Krbebasan Beragama, Toleransi: Media Komunikasi Ymat 

Beragama,Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015.h. 128. 
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suatu kebajikan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, karena Nabi Muhammad, 

dan begitu pula pada ulama sebagaimana pewarisnya hanyalah dia sebagai pember 

kabar, bukan suatu paksaan. Dalam al-Qur’an menjelasan pada surah QS. Al-

Baqarah/256:2. 

ِينِِۖ قدَ تا  ِ فَقَدِ لََّ إكِْرَاهَ فِِ الد اغُوتِ وَيُؤْمِن باِللَّا ْۚ فَمَن يكَْفُرْ باِلطا ِ َ الرُّشْدُ مِنَ الغَْد بَينا
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ      (٦٥٦)اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقََْٰ لََّ انفِصَامَ لهََاۗ وَاللَّا

Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telas jelas 

(perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar 

kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang 

(teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.15 

Dari ayat di atas menjelaskan tentang suatu eksistensi agama lain. 

Sesungguhnya Islam dalam suatu pandagan kaum Muslimin adalah salah satunya 

agama yang berhak. Di mana kaum Muslimin meyakini bahwa hanya Islam yang paling 

benar dengan sendirinya menafikan dari agama-agama lain. Islam sebagai agama yang 

damai dan menebarkan sikap kasih sayang  dan selalu menjaga hubungan baik dengan 

semua pemeluk agama serta menghormati kepercayaan orang lain. Sikap toleransi 

beragama bukan berarti harus membenarkan suatu keyakinan pemeluk agama lain atau 

harus meyakini bahwa semua agama adalah jalan yang benar. Namun, yang dibutuhkan 

pada toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai terhadap pilihan orang lain 

                                                           

15Kementerian Agama RI, al-Qur’anulkarim dan terjemahannya, h.43. 
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maupun pada golongan lain. Karena tidak perlu semua membenarkan sebuah 

kepercayaan, kebenaran kemudian dari milik masing-masing pemeluk agama. 

Pluralisme agama adalah membenarkan semua bentuk agama sebagai dari sarana yang 

benar menuju Tuhan menurut keyakinan masing-masing, namun yang demikian dapa 

juga mengaburkan sebuah prinsip dan lebih menonjolkan pribadi masing-masing pada 

pemeluk agama.16 

Toleransi dalam Islam maupun kebebasan beragama merupakan topik yang 

penting ketika dihadapkan pada situasi ketika Islam mendapatkan banyak sebuah 

kritikan bahwa Islam merupakan agama intoreran, diskiminatif, dan ekstrem. Islam 

dituduh bahwa dia yang tidak memberikan sebuah ruang kebebasan 

beragama,berpendapat, karena baiknya Islam sarat dengan kekerasan atas nama agama 

sehingga jauh dari perdamaian, persatuan dan kasih sayang. Didalam soal beragama, 

Islam tidak mengenal konsep pemaksaan beragama. Bahwa setiap individu diberi juga 

kelonggaran yang sepenuhnya untuk dapat memeluk agamanya dengan kesadarannya 

sendiri, tanpa intimidasi.17 Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu 

kewajiban, karena di samping sebagai tuntutan sosial juga adalah wujud persaudaraan 

yang terikat oleh  aqidah yang sama. Bahkan juga dalam hadist nabi menjelaskan 

                                                           

16Abu Bakar,  Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, Toleransi: Media Komunikasi 

Umat Beragama,Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015. h. 130. 

17Alpizar,Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Perspektif Islam), 

Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol.7,No.2 Juli-Desember 2015. h.141. 
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bahwa seseorang tidak sempurna imannya jika tidak memiliki rasa kasih sayang 

terhadap saudaranya yang lain.  

Toleransi beragama adalah masalah yang selalu hangat dalam pembahasan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Akan tetapi, masih banyak 

dalam kelompok maupun individu dalam bermasyarakat yang diperlihatkan dalam 

sikap intoleransi. Oleh karena itu, sikap intoleransi dapat dideteksi sebelum hal yang 

dapat merusak keutuhan Negara Republik Indonesia. Toleransi adalah menjadi 

kesadaran bersama masyarakat, agar adanya suatu kesadaran bertoleransi maka 

masyarakat dapat saling menghormati dan saling memahami dalam perbedaan satu 

dengan yang lain.18 

Sikap Intoleran adalah tidak hanya disebabkan oleh faktor dalam saja tetapi ada 

juga pada faktor luar yang seperti dalam kebijakan politik pemerintah tertentu maupun 

dalam politik global kekuatan dunia tertentu.19 

Sikap toleran dan baik hati terhadap sesame terlebih dahulu lagi bahwa dia 

seorang muslim pada akhirnya akan membias kembali pada kita yaitu banyak yang 

memperolehkan kemudahan dan peluang hidup karena adanya sebuah relasi, pada 

samping itu Allah akan membalas semua kebaikan kita di akhirat kelak nanti.20 

                                                           

18Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama,h. 43. 

19Hery Sucipto, dkk, Damai Untuk Perdamaian, ( Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 

2006), h. 12. 

20https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/05/25/macam-macam-tasamuhatautoleransi/, 

diakses pada hari rabu kamis 02 April 2022 pukul 04.00 WIB. 

https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/05/25/
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Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai kelapangan dada, suka rukun dengan 

siapa pun , dalam memberikan orang berpendapat, ataupun berpendirian pada yang 

lain, tidak mengganggu kebebasan dalam berpikir atau juga berkeyakinan pada orang 

lain. Pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi pada dasarnya dapat 

memberikan kebebasan terhadap sesama manusia atau bisa kepada warga masyarakat 

untuk melaksanakan suatu keinginan atau mengatur hidupnya, karena mereka bebas 

dalam menentukan nasibnya pada masing-masing, bahwa selama kita melakukan dan 

menentukan sikapnyaa itu tidak melanggar dengan suatu aturan yang berlaku sehingga 

tidak dapat merusak sendi-sendi perdamaian.21 Dengan demikian jika semua agama 

bersikap toleransi dapatlah dijamin bahwa agama bukan lagi yang berupa faktor 

pemecah, akan tetapi menjadi faktor perekat, bukan pembawa malapetaka tetapi 

membawa rahmat bagi semua orang.22 

  Dengan pandangan ini, pada penulis ingin menyampaikan bahwa toleransi 

antara umat beragama sangat berpengaruh dengan lingkungan masyarakat. Toleransi 

antara umat beragama merupakan suatu pilar penting untuk membangun persatuan 

nasional antara masyarakat yang berbasis agama islam dan agama kristen agar saling 

menjaga kerukunan baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. 

Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena keberagamaan masyarakat muslim pada 

                                                           

21Masykuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman,( Jakarta: penerbit 

Buku Kompas, 2001).h.13.  

22Soertjipto Wirosardjono, Agama dan Plurakitas Bangsa, ( Jakarta: Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M),1991), H.21. 
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akhir-akhir ini memperlihatkan citra anti keragaman dan juga anti dalam kebebasan. 

Mereka menyudutkan dan menuduh pada sekelompok masyarakat muslim lain yang 

tengah memperjuangkan dalam kebebasan atau toleransi sebagaimana yang diajarkan 

dalam Islam. Karena mereka menganggapnya sebagai kaum sekularis dan juga agen 

Barat yang kafir. Meskipun Islam merupakan agama misi, namun juga tetap 

menekankan suatu sikap toleransi dan juga persebaran Islam. Islam melarang untuk 

bermusuhan dan menebar kebencian di antara manusia. Cara-cara kekerasan dan 

kebatilan untuk berdakwah justru akan merendahkan citra Islam sebagai agama yang 

rahmatan lil’alamin. 

B. Agama 

1. Pengertian Agama 

Dalam persfektik agama dapat dilihat, bahwa umur agama setua dengan umur 

manusia. Karena tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa ada suatu 

bentuk agama. Agama pada dasarnya merupakan suatu aktualisasi dari suatu 

kepercayaan tentang adanya sebuah kekuatan yang gaib serta supranatural dan 

biasanya disebut dengan Tuhan serta segala konsekuensinya. Ataupun sebaliknya, 

agama pada ajaran-ajarannya teratur dan juga tersusun rapi serta sudah baku dan 

merupakan sebuah usaha untuk melembagakan dalam system kepercayaan, dalam 

membangun system nilai kepercayaan, upacara serta segala bentuk aturan maupun 
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suatu kode etik yang dapat berusaha mengarahkan penganutnya dan mendapatkan rasa 

yang aman dan tentram.23 

Dalam sebuah inti pokok bahwa semua agama merupakan suatu kepercayaan 

tentang adanya Tuhan, sedangkan dalam persepsi manusia tentang Tuhan dengan 

segala konsekuensinya yang beranekaragam, maka agama-agama yang dianut oleh 

manusia di dunia ini pun bermacam-macam pula. Karena dalam kondisi yang seperti 

inilah bahwa Mukti Ali yang mengatakan” barangkali tidak ada kata yang paling sulit 

yang diberikan dalam pengertian dan juga sebuah definisi selain dan kata agama. Dan 

paling sedikit ada 3 alasan dalam hal ini, pertama, Karena pengalaman agama itu 

adalah soal batini dan subjektif serta sangat individualistik. Alasan kedua, bahwa 

barangkali tidak ada orang yang berbicara yang begitu bersemangat dan juga emosional 

lebih daripada membicarakan agama maka dalam membahas tentang arti agama ini 

yang selalu ada emosi yang begitu kuat sehingga sulit untuk memberikan sebuah arti 

dari kalimat agama itu. Sedangkan alasan ketiga, bahwa konsepsi tentang agama ii akan 

dipengaruhi oleh sebuah tujuan dan orang yang memberikn suatu pengertian agama 

itu.24 

Kata agama dari bahasa Indonesia yaitu “diin” (tetapi dari bahsa Arab) dalam 

bahasa Eropa disebut sebagai “religi”,religion ( bahasa inggris), bahwa religion ( 

                                                           

23Abdul Majid, Al-Islam, Jilid 1, Pusat Dokumentasi dan Publikasi Universitas 

Muhammadiyah, Malang,1989, h. 26. 

24Mukti Ali, Agama dan Pembangunan di Indonesia, bagian 1. (Badan Penerbit IKIP, 

Bandung, 1971),h.4. lihat juga Endang Syaefudin Anshari, Ilmu, Filsafat dan Agama, (PT Bina Ilmu, 

Surabaya,2002),h. 117-118. 
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bahasa Perancis), the religie ( bahasa Belanda), die religion,( bahasa Jerman). Dari kata 

diin  dalam bahasa yang semit berarti suatu undang-undang ( hukum), sedangkan kata 

diin dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, balasaan serta 

kebiasaan.25 Apabila ada perbedaan makna yang secara etimologi antara diin dan 

agama, namun pada umumnya dari kata diin sebagai istilah adalah teknis dari 

terjemahkan dalam sebuah pengertian yang sama dengan “ agama”. Kata agama selain 

disebut dengan kata diin dapat juga disebut sebagai syara, syariat millah. Tetapi dari 

syara’ itu biasa dinamakan juga sebagai addiin/millah. Karena hukumnya adalah wajib 

untuk dipatuhi, maka dapat disebut ad-din dank arena hukum itu dicatat serta dapat 

dibuktikan dinamakan millah. Oleh karena itu hukum ini di wajibkan dan dapat 

dijalankan maka dapat dinamakan sebagai syarat.26 

2. Macam-macam Agama 

Agama yang ada di dunia ada 2 jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Agama Samawi merupakan agama yang turun dari langit seperti agama majusi, 

yahudi, nasrani, dan Islam. 

b. Agama Ardhi merupakan agama yang diciptakan oleh manusia seperti agama 

budha, hundu, serta agama konghuchu. 

                                                           

25Mudjahid Abdul Manaf, Ilmu Perbandingan Agama, ( PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,1994), h.1.   

26 Taib Thahir Abdul Mu’in,  Ilmu Kalam, (Wijaya, Jakarta. 1992),h.112. Cf Nasrudin Rasak, 

Dienul Islam, ( PT al-Ma’arif, Bandung, 1973),h. 121. 
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Setiap agama pada hakikatya bahwa dia mengajarkan nilai-nilai yang 

melahirkan norma maupun aturan tingkah laku para pemeluknya, menjadi panduan 

moralitas manusia, yang mana dengan panduan ini manusia akan menemukan sebuah 

nilai-nilai kemanusiaannya. Kesadaran beragama akan membangkitkan suatu 

kesadaran tetang betapa pentingnya dan juga bernilai dari kehadirannya manusia lain, 

yang mungkin untuk memiliki dari perbedaan maupun dari keunikannya itu sendiri. 

 Indonesia sendiri adalah Negara yang mengunakan Undang-undang sebagai 

dasar untuk bisa mengatur keanegaragaman penduduknya, mulai dari suku, bahasa, 

budaya bahkan juga dari suatu kepercayaan agama. Agama digunakan untuk menyebut 

agama yang diakui oleh Negara yaitu mayoritas dianut atau dipeluk sebagai agama 

penduduk Indonesia, yaitu meliput Islam, Katolik, Prostestan,Hindu, Budha atau 

Khonghuchu. Sehingga semua system keyakinan yang tidak atau selain dari enam 

agama ini yang secara resmi hanya disebut dengan religi atau kepercayaan. 

C. Rumah Ibadah ( Gereja) 

Dalam kamus bahasa indonsia Karya J. S Badudu dan Sutan Muhammad Zain 

yang disebut bahwa gereja adalah suatu gedung (rumah) tempat berdoa, beribadah dan 

juga melakukan upacara agama Kristen, badan (Organisasi) umat Kristen yang sama 

dengan kepercayaannya, ajaran serta tata caranya (Katolik, Protesta dll). Rumah ibadah 

(Gereja) merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu dan khususnya untuk 

dipergunakan berribadah bagi para-para pemeluk agama masing-masing yang secara 
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permanen, dan tidak termasuk juga tempat ibadah keluarga.27Undang-undang adalah 

sebuah bangunan rumah ibadah yang berbentuk dan dapat berfungsi menyerupai 

seperti bangunan langgar maupun musholla. 

Rumah ibadah adalah bagian dari inhere dalam suatu agama. Artinya, tidak 

dapat dikatakan sesuatu itu sebagai dengan agama, karena apabila tidak memiliki suatu 

ritual peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen. Demikian juga 

sebaliknya, tidaklah dapat untuk dikatakan sesuatu itu sebagai rumah idabah dan 

tidaklah juga bernilai pelaksanaan beribadah seseorang tidak mengikuti semua aturan-

aturan agama. 

Sebagai besar problem seputar rumah ibadah merupakan suatu konflik 

pendirian rumah ibadah dimana perijinan menjadi suatu penyebab utamanya. Sehingga 

terjadinya suatu konflik rumah ibadah dan hampir semua dilatarbelakangi oleh suatu 

penolakan kelompok agama tertantu atas keberadaannya rumah ibadah yang dianggap 

meresahkan pada masyarakat. Konflik pendirian rumah ibadah dilatarbelakangi pada 

argument bahwa bangunan atau suatu rencana pembangunan tidak sesuai dengan 

peruntukkan atau menyalahi konsep tataruang. 

Pada wilayah konflik rumah ibadah dalam pemetakan berdasarkan 3 zona hijau, 

kuning dan merah dapat untuk melihat tingkat keragaman suatu wilayah dan sekaligus 

memetakan bagaimana dinamika rumah ibadah dalam waktu pasca reformasi. Untuk 

penentuan zona wilayah berdasarkan pada siuasi dan tingkat konflik rumah ibadah 

                                                           
27Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Meteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006. 



26 
 

 
 

yang pernah terjadi di suatu daerah. Setidaknya untuk merujuk pada data-data yang 

dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara dan 

beberapa lembaga penelitian yang mengeluarkan sebuah laporan yang terkait dengan 

masalah rumah ibadah.  

Zona hijau sebagai kategori wilayah yang tingkat ketegangan umat beragama, 

khususnya pada konflik rumah ibadah yang idak terdeteksi atau belum ditemukan 

adanya suatu potensi konflik. Bahwa wilayah dengan kategori zona hijau dapat 

meliputi wilayah yang ecara demografi keagamaan da nada juga yang mayoritas Islam 

dan mayoritas Kristen. Ada beberapa daerah pada wilayah kehidupan yang beragama 

masyarakat terhindar dari sebuah isu-isu krusial yang dapat berkaitan dengan masalah 

relasi maupun dari simbol-simbol keagamaan yang seperti dengan rumah ibadah. 

Setiap kali mendapatkan teguran pada pembangunan gereja ini sehingga yang 

mengurus gereja tersebut lebih untuk memilih diam dan tak melakukan suatu kegiatan 

apapun, karena apabila dia melaakukan kegiantan pasti masyarakat setempat langsung 

turun tangan untuk melarangnya. Peneguran yang terjadi dikarenakan bahwa bangunan 

Gereja tersebut tidak memiliki kelengkapan administrasi yang sudah ditetapkan 

didalam SKB 2 menteri, dimana pendirian rumah harus memenuhi pesyaratan khusus 

meliputi: daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sekitik 

90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah 

sebagai yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, dukungan masyarakat setempat paling 

sedikit ada 60 orang yang disahkan oleh kepala lurah dan kepala desa, rekomendasi 
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tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten/kota, Rekomendasi tertulis FKUB 

Kabupaten/kota. 

Dalam kitab suci sebagai gambaran maupun kiasan yang hendak menyatakan 

apa sebenarnya hakikat dari gereja itu. Namun, Haryn Hadiwijono mengemukakan 

bahwa gereja adalah yang berasal dari bahasa Portugis igreya, jika mengingatkan cara 

pemakaiannya sekaranf merupakan dari terjemahan bahasa Yunani kriyake, yang 

sartinya yang menjadi milik dari Tuhan. Adapaun dari maksud dari milik Tuhan ini 

adalah orang-orang yang dipercayai kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. 

Kemudian Thomas Van Den End dapat mengemukakan bahwa gereja merupakan dia 

yang dipanggil dan mereka yang diutus ke dalam dunia untuk bisa mengambarkan 

sebuah berita kesukaan sehingga lahirlah gereja Kristen ini.28 

Gereja merupakan salah satu persekutuan orang-orang yang di panggil yang 

kemudian menjadi milik Allah. Untuk menyelami panggila sebagai orang-orang yang 

dipanggil kepada terang, tetapi gereja harus menyadari apa yang sesungguhnya arti dari 

gereja itu sendiri. Gereja sebagai umat Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus, gereja 

sebagai sarana dalam kehadiran kristus di dunia ini dan di panggil untuk melanjutkan 

karyanya.29 Konsekuensi gereja sebagai sarana dalam kehadiran kristus di dunia ini 

ialah dapat melahirkan gereja yang berdimensi dua, yakni dimensi ilahi dan dimensi 

organisasi. Dalam dimensi ilahi diatur pada pengakuan dan dimensi organisasi diatur 

                                                           

28 Harun Hadiwijono, Iman Kristen, ( Jakarta: BPK Gunung Mulia,2012), h.362. 

29T.Gilarso,.S.J.Kamulah Garam Dunia. ( Yogyakarta: Kansius, 2013),h.90. 
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oleh tata gereja. Gereja sebagai dimensi ilahi atau yang tidak kelihatan adalah ereja 

yang ada di dalam iman, sedangkan gereja sebagai dimensi organisasi atau yang 

kelihatan adalah yang dapat dilihat oleh Indra yang berhubungan dengan tempat 

maupun organisasinya.30 Gereja sebagai organisasi yang merupakan sebuah lembanga 

yang memiliki perangkat organisasi, lengkap dengan struktur organisasi, 

kepemimpinan dan anggotanya. Gereja yang kelihatan itu dilihat sebagai komunikasi 

yang hadir dalam ruang dari waktu tertentu.  Sedangkan gereja yang tidak kelihatan 

ialah gereja yang ada di dalam iman yakni persekutuan orang percaya yang dibangun 

oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus dimana Kristus sebagai Kepalanya. Dalam 

mengenai dimensi organisasi Bolan dan Nifrik mengatakan bahwa gereja ini dapat 

mengingatkan kita kepada bahwa suatu organisasi tertentu, baik itu organisasi setempat 

(dengan suatu majelis gerejaa dan seorang pendeta) maupun suatu organisasi yang 

meliputi wilayah yang lebih besar (Kantor sinodenya dianggap sebagai pusatnya).31 

Selain dalam pengertian di atas ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang 

pengertian gereja. R.Soedarmo dapat mengemukankan bahwa gereja merupakan suatu 

persekutuan orang-orang kudus, yaitu sutau persekutuan orang-orang yang menjadi 

suci dan kembali ke hadapan Allah oleh dari perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi 

lebih jelas lagi dari Chr. De Jonge dan Jan S. Aritonang ini berpendapat bahwa gereja 

merupakan suatu bangsa Allah yang dapat terpilih, yang kudus, dimana Roh Kudus 

                                                           

30R.Soedarmo, Iktisar Dogmatika, (Jakarta : Gunung Mulia, 2009), h.222-223. 

31G.C. van Niftrik &B.J.Boland, Dogmatika Masa Kini.( Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2013). 

h.358. 



29 
 

 
 

selalu hadir.32 Kemudian gereja ini membentuk suatu kesatuan dalam spiritual dan di 

mana Kristus adalah sebuah kepala ilahi, gereja ini dihidupkan oleh salah satu Roh, 

yaitu Roh Kristus, gereja ini mengakui satu I,am, dan mempuntai satu pengharapan 

yang sama dan melayani satu Raja.33 

 Beberapa pandangan diatas tentang mengenai pengertian gereja, secaara 

umumnya dapat dikatakan bahwa gereja dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan 

orang-orang yang dipanggil dan diutus yang telah disucikan kembali yang menjadi 

milik Allah untuk menyembah atau meemberikan keselamatan di dalam Kristus 

tersebut. Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang dipersatukan di dalam 

iaman dan Yesus Kristus sebagai Kepala. Sedangkan Gedung gereja adalah suatu 

tempat atau bangunan di mana umat itu dapat berkumpul dan juga melakukan ibadah 

atau pun  pelayanan dari kepada kristus melalui sesamanya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa gereja itu sudah lama sejak masa perjanjian 

Lama dimana Allah memanggil umat-nya yakni bangsa Israel untuk melayani Tuhan 

atau lebih jelas dalam suatu perjanjian baru gereja dapat diartikan sebagai pemanggilan 

orang-orang untuk menjadi Allah dengan pertolongan Roh Kudus di mana Kristus ini 

lah yang menjadi sebuah kepala gereja tersebut. 

                                                           

32Chr. De Jonge dan Jan S. Aritonang, Apa & Bagaimana Gereja, ( Jakarta, Gunung Mulia, 

2013), H. 8-9. 

33Luis Berkhof, Teologi Sistematika Doktrin Gereja, ( Surabaya: Momentum,2008),h.23-24. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (entity) sebuah 

fenomena.34 Penelitian ini kualitatif yang suatu proses dalam penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada suatu metode yang menyelidiki suatu kejadian 

ataupun peristiwa sosial.35 Penelitian melakukan penelitiyang secara langsung 

ketempat lokasi tersebut dan sekaligus yang terlibat langsung dengan suatu objek yang 

diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis 

penelitian dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang kasus pembakaran 

rumah ibadah Kristen dan dampaknya terhadap relasi keberagamaan di Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Pada penelitian kualitatif dapat dan lebih 

menekankan pada keaslian tidak bertolak dari suatu teori yang melainkan dari fakta 

sebagimana adanya dilapangan. Tetapi dengan kata lain adalah menekankan paada 

suatu kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat ataupun masyarakat 

tertentu. 

                                                           

34Suwardi Endswarsa, Metodologi Penelitian Kebudayaan ( Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press,2003), h. 16. 

35Lexy J.Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007), 

h.4 
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Menurut saryono (2010). Penelitian kualitatif merupakan yang akan digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan,menggambarkan atau menjelaskan terhadap kualitas dan 

keistimewaan dari suatu pengaruh sosial yang akan dijelaskan, diukur maupun 

digamabrakan untuk melalui pendekan kualitatif.36 

2. Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Desa 

Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Pengambilan lokasi ini berdasarkan 

observasi peneliti bahwa di tempat itu ada sebuah kasus pembakaran rumah ibadah 

Kristen. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sosiologi 

 Pendekatan sosiologi  adalah pendekatan suatu metode yang pembahasanya atas 

suatu objek yang dapat dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan 

tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana keseharian dalam 

hubungan dari agama Islam dengan agama Kristen pada keseharian mereka dalam 

lingkungan sekiarnya. 

 

 

                                                           

36Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Jatinangor: Media Sahabat 

Cendekia,2019),h.75. 
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2. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan Filosofis adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan inti, 

dibalik dari suatu yang nampak. Pendekatan filosofis ialah  pendekatan yang melihat 

suatu peristiwa dari sebuah sudut pandang yang berbeda kemudian berusaha untuk 

menjawab serta dapat memecahkan sebuah permasalahan itu dengan menggunakan 

metode analisis. Pada penulis beranggap bahwa dengan menggunakan pendekatan ini 

dapat mengungkapkan berbagai faktor-faktornya terhadap pembakaran rumah ibadah 

Kristen dan dampak terhadap relasi keberagamaan dari sebuah kasus pembakaran 

rumah ibadah Kristen di desa Sicini. 

C. Informasi dan Sumber Data 

  Adapun untuk mendapatkan suatu informasi dalam penelitian ini yaitu dengan 

cara menggunakan suatu teknik Purposive Samping, yaitu pengambilan pada sampel 

sumber data dengan cara pertimbangan yang tertentu. Bahwa di mana peneliti ini 

memiliki suatu informasi dengan sebuah kriteria yang tertentu dan dianggap sebagai 

paling tahu apa yang akan diteliti sehingga dapat memudahkan dalam peneliti yang 

menjelajahi suatu objek maupun situasi sesuai dengan topik penelitian ini. Untuk yang 

menjadi suatu informasi paling penting dalam penelitian ini yaitu seperti: Tokoh 

pemerintah, agama, dan masyarakat. 

  Untuk menemukan dalam sumber data penelitian dapat didasarkan dalam 

kemampuan atau kecakapan pada peneliti dalam berusaha untuk mengungkap pada 

peristiwa subjektif dan dapat menetapkan suatu informasi yang sesuai dengan syarat-
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syarat sehingga data-data yang dibutuhkan dalam peneliti benar-benar sesuai dengan 

fakta yang kongkrit. Adapun pada sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 

menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari suatu objek penelitian, data 

primer sebuah kumpulan data yang ditemukan peneliti dan digunakan secara langsung 

dari sumber datanya. Data primer dikatakan sebagai alat maupun data yang baru dan 

bersifat sebagai up to date. Teknik yang digunakan dalam hal ini sebagai observasi, 

wawancara.37 Hal tersebut dinamakan sebagai teknik purposive samping yaitu simple 

yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian. Peneliti ini berusaha 

agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi sehingga dapat 

dianggap cukup dalam respresentatif.38 

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh  dari suatu objek penelitian, data 

sekunder sebagai kumpulan data yang sudah didapatkan oleh peneliti dari berbagai 

sumber yang sudah ada. Bahwa data yang didapatkan melalui dari buku, jurnal maupun 

referensi yang dianggap sebagai penelitian dan kaitannya dengan topik penelitian ini.39 

                                                           

37Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian ( Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015),h . 57. 

38S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.99. 

39Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian ( Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing,2015), h. 57. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data 

dan informasi. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data, pengamatan dan 

pencatatan data yang sistematis terhadap pada gejala-gejala yang diselidiki dengan cara 

peneliti datang langsung, atau merasakan apa yang sedang terjadi pada objek 

penelitian.40 Pada observasi ini sangat baik karena dapat menggabungkan antara 

dokumentasi dengan wawancara untuk lebih jelas mengkonfirmasikan kebenarannya.41 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan untuk komunikasi langsung atau tidak langsung oleh peneliti kepada 

informan dengan cara untuk memberikan sebagai daftar pertanyaan yang untuk 

dijawab langsung nantinya.42 Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan sebuah pertanyaan 

berlangsung luwe, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh 

                                                           

40Chaolid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksar,2007). 

41Sigit Hermawan, Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif), (Media 

Nusa Creative, 2016), h,204. 

42Raihan, Metode Penelitian ( Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017),h, 106-107. 
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informasi yang kaya dan pembicara tersebut tidak kaku.43 Wawancara adalah yang 

dilakukan oleh peneliti kepada informan bertujuan untuk mendapatkan data maupun 

informasi yang diwawancarai seperti tokoh pemerintah, agama, masyarakat dan serta 

pihak lain yang berpadtisipasi secara lansung maupun tidak langung dalam kasus 

pembakaran rumah ibadah Kristen dan dampaknya terhadap relasi keberagamaan di 

Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan meneliti, 

mengumpulkan atau menganalisis dan dapat mengolah sebuah dokumen yang berisi 

informasi yang berupa seperti catatan, foto, dan sebagainya.44 Metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Oleh sebab itu bahwa sejumlah besar fakta dan data 

sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk sebuah dokumentasi. 

4. Triangulasi 

 Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau sumber data 

yang sudah ada. Triangulasi ini bertujuan bukan untuk menjadi suatu kebenaran 

tentang fenomena, tetapi untuk lebih meningkatkan pemahaman apa yang telah 

ditemukan dalam penelitian.45 

                                                           

43Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, Metode Penelitian Survei, (Cet X: Jakarta; LP3S, 

1989), h. 90. 

44Widodo, Metode Pebelitian Populer dan Praktis, (depok: Rajawali Pers, 2019), h.75. 

45Mamik ,Metodologi Kualitatif, (Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo,2015), h.117. 
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E. Instrumen Penelitian 

  Dalam penelitian ini salah satu metode penelitian yang dianggap penting yaitu 

instrument penelitian yang dimana instrument penelitian bertujuan untuk menjelaskan 

apa saja alat yang digunakan dalam proses mengumpulkan sebuah data yang sesuai 

pada penelitian ini dan bisa merujuk terhadap sebuah metode penelitian tersebut. Ada 

beberapa alat yang harus dipersiapkan untuk digunakan dalam observasi peneliti 

seperti berikut: 

1. Pedoman wawancara yang berfungsi sebagai panduan dalam melakukan sesuatu 

kegiatan wawancara yang telah ditetapkan oleh pewawancara untuk bisa 

mengumpulkan data-data ataupun sebagai informasi yang terkait dengan 

masalah yang akan diteliti. 

2. Buku sebagai alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat semua informasi 

yang kita dapat dari informan. 

3. Alat perekam suara atau handphone sebagai alat yang digunakan untuk 

mendapatkan sebuah informasi untuk merekam suara pembicara pada saat 

proses pelaksanaan wawancara. 

4. Kamera sebagai alat untuk berperan penting dalam instrument penelitian 

tujuannya untuk digunakan mengambil gambar penelitian yang ada dilapangan 

pada saat observasi.46 

                                                           

46Muri Yusuf, Metode Penelitian ( Kuantitatif,Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan),(Jl.Tambraa Raya No.23 Rawamangun-Jakarta,2017), h. 372. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

   Teknik pengolahan  data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan 

meneliti dari bagian-bagiannya serta hubungannya. Pada proses ini secara lansung 

bertahap untuk mengkaji literature atau pengamatan pada fenomena.47 Teknik analisis 

data merupakan untuk menguraikan pada masalah yang akan diperoleh serta 

mengumpulkan data secara langsung, kemudian sesudah melakukan pada 

pengumpulan data dalam waktu yang sudah ditentukan. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis data kualitatif dengan 3 tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) merupakan salah satu yang bisa 

penyederhanaan, merangkum, memfokuskan yang penting atau membuang yang 

tidak diperlukan. Data reduksi bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam peneliti yang dilakukan untuk mengumpulkan data.48 

2. Penyajian Data ( Data Display) merupakan salah satu penyajian data berbentuk 

uraian yang singkat,bagan dan hubungan antara kategorinya. Untuk penyajian 

data yang lebih memudahkan ingin memahami apa yang sedang terjadi, 

kemudian juga ingin merencanakan kerja selanjutnya apa sudah kita pahami 

tersebut.49 

                                                           

47Burhan Bangin,  Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 

h.144. 

48Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI 

Press,1992), h.10- 12.  

49Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif,Kualitatif dan R&D,(CV.Alif Beta,2009), h.247-

253. 
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3. Verification ( Conclusion Drawing) merupakan kesimpulan pada awal yang 

dikemukakan dan masih bersifat sementara kemudian berubah bila tidak dapat 

ditemukan apa bukti-bukti yang begitu kuat dalam mendukungnya pada tahap 

pengumpulan data dari sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif dapat ditemukan 

yang baru pada sebelumnya yang telah ada. Temuan artinya dapat untuk berupa 

dari sebuah deskripsi ataupun gambaran dari objek pada sebelumnya masih 

gelap, setelah diteliti menjadi lebih jelas kemudian berubah pada hubungannya 

antara interaktif, hipotesis maupun teori.50 

G. Pengujian Keabsahan Data 

   Untuk teknik validasi data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian 

merupakan bahan referensi dari bahan pendukung untuk mendapatkan data yang sudah 

didapatkan dari peneliti benar adanya. Contohnya seperti, adanya sebagai bukti 

rekaman pada saat wawancara, dokumentasi sebagai bukti dari foto-foto hasil 

observasi, sehingga data yang suddah ada menjadi kredibel ataupun lenih ingin 

dipercaya.

                                                           

50Sugiyono, Meto Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (CV. Alif Beta,2009), h. 247-253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 Di bab ini penulis membahas mengenai gambar umum lokasi penelitian yang dapat 

meliputi letak geografis, pemerintahan, kependuduka, serta kondisi sosial yang 

bertujuan untuk dapat mendeskripsikan gambaran lokasi penelitian, sehingga dapat 

menghasilkan sebuah penelitian yang efektif. Pada bab ini dapat membahas dari hasil 

penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai kasus pembakaran rumah ibadah 

Kristen (tahun 2000) dan dampaknya terhadap relasi keberagamaan di desa sicini  

kecamatan parigi kabupaten gowa. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Sicini 

a. Kondisi Desa 

Desa sicini merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa. Wilayah Desa Sicini secara umum mempunyai ciri geologis berupa 

daerah pengunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan  sebagai tempat 

rerumputab penggembalaan, dan hutan yang didominasi oleh berbagai jenis kayu hutan 

alami, serta Desa Sicini Termasuk wilayah Hutan Lindungan, selain berupa hutan, 

Desa Sicini juga merupakan Daerah Persawahan, yang umumnya  sawah  tadah hujan, 

Kemiringan tanah secara umum di Desa Sicini diperkirakan sekitar 15O s/d 45O..51 

                                                           
51Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h.1 



40 
 

 
 

Selain itu, kondisi alam Desa Sicini yang merupakan daerah pengunungan, 

dengan panorama alam serta hutan yang masih luas. Oleh karena itu, Desa Sicini sangat 

cocok sebagai tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki hobbi 

berburu babi hutan, serta panorama Alam yang sangat indah apalagi di ssaaat maalam 

hari seluruh wilayah Kota Makassar terlihat jelas.52 

Di sebelah selatam Dusun Siriya, Dusun Paragtangaya, Dusun Pattiroang 

terdapat kawan Hutan Lindung serta ratusan hektar hamparan rumput ilalang (lahan 

tidur) yang sangat cocok dijadikan sebgai tempat pemeliharaan ternak.53 

Secara administrative, wilayah Desa Sicini terletak di wilayah Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu Desa dari lima Desa yang ada. 

Wilayah Desa Sicini secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kecamatan serta Desa 

tetangga.54Secara Demografi Desa Sicini memiliki batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara   : Berbatasan  dengan Desa Jonjo 

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bungaya 

3. Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi 

4. Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kecamatan Manuju. 

   Luas wilayah Desa Sicini adalah 25,9 km2 yang terdisi dari 510 ha berupa Hutan 

Lindung, 850 ha berupa sawah yang digunaan untuk lahan pertanian, serta 167 ha 

berupa lading. Lahan tidur/ pengembalaan 50,2 ha, pemukiman 180 ha.. sebagaimana 

                                                           
52Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h.1 
53Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h.1 
54Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h.1 
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wilayah tropis, Desa Sicini mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam 

tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim 

kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hujan dengan vegetasi serta 

relative dekat dengan wilayh Hutan Lindung Bukti Barisan. Jarak pusat  Desa dengan 

Ibu Kota Kabupaten yang ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 65 km. 

ondisi prasarana jalan poros Desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan 

kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor 

mencapai kurang lebih 2 jam.55 

  Sedangkan jarak pusat Desa dengan Ibu Kota Kecamatan yang dapat ditempuh 

melalui perjalanan darat kurang lebih 11 km. kondisi ruas jalan poros Desa yang dilalui 

juga berupa jalan konstruksi dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor 

mencapai kurang lebih 30 menit. Wilayah Desa Sicini yang dijadikan sebagai tepat 

rerumputan pengembalaan, dan hutan yang didominasi oleh berbagai jenis kayu hutan 

alam, serta Desa Sicini termasuk Wilayah hutan Lindung, selain berupa hutan, Desa 

Sicini juga merupakan Daerah persawahan yang umumnya sawah tadah hujan. 

Kemiringan tanah secara umum di Desa diperkirakan 15 s/d 45oc.56 

b. Sejarah Desa  

  Secara historis kata Sicini brasal dari Bhasa Makassr “ SICINI” yang artinya “ 

BERJUMPA”, pemberian nama Sicini sebagai nama Desa bermula dari pemberian 

                                                           
55Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h. 1-2 
56Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h. 2 
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nama Sicini pada awal kemerdekaan dalam bentuk Gallarrang yang dipimpin oleh 

seorang galla yang bernama Patunai di lanjutkan oleh H. Sangi. Kemudian sekitar tahun 

2960 terbentuklah Desa Parigi meliputi Wilayah Gallarrang Sicini yang kemudian 

menjadi nama Dusun Sicini.57 

 Pada saat itu Sicini adalah sebuah Dusun yang sangat terpencil dan 

masyarakatnya sangat miskin dan terbelakang dari semua aspek karena memiliki 

kondisi alam hamparan padang ilalang batu cadas yang sangatt sulit dijangkau karena 

berada di pundak bukit Batu Maccinri yang berbentuk bulat seperti bola antara Gunung 

Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang. Sekitar tahun 1970an oleh Bapak Bakharb 

Krg Candra selaku Kepala Desa Parigi yang meliputi Sicini bersama masyarakat mulai 

membuka akses jalan dan pertengahan tahun 1980an ditingkatkan menjadi aspal, 

sehingga perekonomian masyarakat mulai meningkat.58 

 Pada awalnya sekitar tahun1989 Desa Sicini adalah hasil pemekaran dari Desa 

Jonjo meliputi Dusun Sicini kemudian menjadi Desa persiapan Sicini yang dipimpin 

oleh Samsuddin Sako Dg. La’lang. pada tahun 1990-1993 Kepemimpinan. Desa Sicini 

dijabat oleh H. Aziz Sangi sebagai pejabat sementara. Kemudian pada tahun 1994 

pemilihan Kepala Desa pertama dengan 2 calon peserta yakni H. Aziz Sangi dan Bonda 

Dg Pata’ yang dimenangkan oleh Bapak H. Aziz Sangi dan menjabat sampai tahun 

2002. Selanjutnya Pada tahun 2003 Desa Sicini kembali mengadakan pemilihan Kepala 

                                                           
57Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h. 2 
58Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h. 2 
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Desa secara langsung yang kedua kaliny dengan 2 Clon peserta yakni H. Aziz Sangi 

dan Muhammad Sid yang dimenangkan oleh Bapak Muhammad Said. Berjalan lima 

Tahun kemudian yakni pada tahun 2008 dilakukan kembali pemilihan langsung dengan 

5 Orang peserta Yakni : 1. Muh Amir Gaji,2. Mappasulle Ibrahim,3. Bahri, S.Pd,4. 

Ismail H.NL,5. Muhammad Said. Pemilihan Kepala Desa ini dimenangkan kembali 

oleh Bapak Muhammad Said. 

 Kemudian pada tahun 2016 Pemilihan Kepala Desa dilakukan kembali dengan 

5 Orang peserra Yakni: 

1. H. Kamaruddin 

2. Basir  

3. Nasrullah 

4. Ilham 

5. Risal Saido 

 Pemilihan Kepala Desa Periode 2017-2023 dimenangkan oleh RISAL SAIDO, 

dan dipimpin oleh beliau sampai sekarang.59Dalam perjalanan berdirinya Desa Sicini 

beberapa hal perubahan sangat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah 

perbaikan akses sarana jalan yang sebelumnya tidak bisa dilalui kendaraan rosa 4 

dimusim hujan dan Desa Sicini termasuk salah satu daerah tertinggal, sarana 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai pada Sekolah Menengah Pertama 

                                                           
59Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h. 2-3 
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(SMP), sarana penerangan ( PLN) ,dan berbagai sarana lainnya yang dirasakan oleh 

masyarakat setelah terbentuknya Desa Sicini, Inilah sekilas tentang Desa Sicini.60 

c. Demografi 

` Demografi adalah studi ilmiah tentang  penduduk, terutama  tentang jumlah,  

sturuktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Desa, jumlah penduduk Desa 

Sicini adalah 3.169 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table pada berikut ini. 

Table 4.1 Demografi  Desa Sicini  

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan  Jumlah Jiwa Jumlah KK 

Dusun Parangtangaya 502 Jiwa 542 Jiwa  1044 Jiwa  295 KK 

Dusun Pattiroang 276 Jiwa 282 Jiwa  558 Jiwa 176 KK 

Dusun Labbabatu 264 Jiwa 263 Jiwa 527 Jiwa 155 KK 

Dusun Siriya 336 Jiwa 363 Jiwa  699 Jiwa 217 KK 

Dusun Bongkitonro 160 Jiwa 181 Jiwa 341 Jiwa 99 KK 

Jumlah 1.538 Jiwa 1.631 Jiwa 3.169 Jiwa 942 KK 

Sumber : RPJM Desa Sicini Tahun 2022 

d. Keadaan Sosial 

 Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi 

peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, ada istiadat dan kebiasaan yang 

                                                           
60Draf Dokumen Desa Sicini, 18 April 2022, h. 3 
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ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Sicini tersaji dalam 

table berikut. 

Table 4.2 Keadaan Sosial Desa Sicini 

Sumber : RPJM Desa Sicini Tahun 2022 

Table  4.3 Jumlah pemeluk Agama 

NO Uraian  Jumlah  Satuan  Keterangan  

B. Agama    

 1. Islam  3.153 Jiwa   

 2. Kristen Katolik 16 Jiwa   

 3. Kristen Protestan 0 Jiwa   

 4. Hindu 0 Jiwa   

 5. Budha 0 Jiwa   

 6. Konghucu 0 Jiwa   

Sumber : RPJM Desa Sicini Tahun 2022 

NO Uraian Jumlah Satuan Keterangan 

A. Tingkat Pendidikan    

1 Belum Sekolah 417 Jiwa   

2 Tidak Tamat SD 995 Jiwa   

3 Masih SD 247 Jiwa   

4 SD / Sederajat 650 Jiwa   

5 Masih SLTP 262 Jiwa   

6 SMP / Sederajat 210 Jiwa   

7 Masih SLTA 93 Jiwa   

8 SMA /Sederajat 159 Jiwa   

9 Masih Perguruan Tinggi 62 Jiwa   

10  Diploma / Sarjana 58 Jiwa   
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e. Sarana Prasarana dan Infrastruktur 

 Sebagai desa yang berkemabnag, di Desa Sicini terdapat hasil pembangunan 

sarana dan prasarana seperti tersaji dalam bentuk table berikut ini. 

Table 4.4 Sarana Dan Prasarana Desa 

NO Sarana / Prasarana Jumlah Satuan Keterangan 

1. Balai Desa 1 unit  

2. Kantor Desa 1 unit  

3. Kantor PKK 1 unit  

4. Masjid 14 unit  

5. Musholla 2 unit  

6. Gereja  - unit  

7 Tempat Pemakaman Umum 2 unit  

8 Pos Kamling 1 unit Setiap RT 

9 TK / PAUD 2 unit  

10 SD / Sederajat 5 unit  

11 SMP / Sederajat 1 unit  

12 TPQ 6 unit  

13 Polindes - unit  

14 Posyandu 3 unit  

15 Jalan Hotmix - M2  

16 Jalan Aspal Penetrasi 11.700 M2  
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17 Jalan Sirtu / Koral 4.290 M2  

18 Jalan Rbat Beton 2.700 M2  

19 Jalan Tanah 4.135 M2  

Sumber : RPJM Desa Sicini Tahun 2022 

f. Pembagiian Wilayah Desa 

 Wilayah Desa Sicini dibagi menjadi 5 ( Lima) Dusun. Setiap Dusun dipimpin 

oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di Dusun tersebut. Pusat Desa 

Sicini terletak di Dusun Parangtangaya. Pembagian wilayah Desa Sicini tersaji dalam 

table berikut. 

Table 4.5 Pembagian Wilayah Desa Sicini 

NO NAMA DUSUN RT RW KETERANGAN 

1 Parangtangaya  7 3  

2 Pattiroang  4 3  

3 Bongkitonro  3 2  

4 Labbabatu  3 2  

5 Siriya  5 4  

Sumber: RPJM Desa Sicini Tahun 2022 
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B. Fakto-faktor yang melatarbelakangi Kasus Pembakaran Rumah Ibadah 

Kristen di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 Kristenisasi di Sulawesi Selatan ini sudah lama dirintis, karena usaha ini pada 

mulanya dilakukan sejak pertengahan padaa abad XVI, akan tetapi pada sebelumnya 

ini dapat bersatu dengan kerajaan-kerajaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa bangsa 

portugis merupakan bangsa pertama kali yang dapat membawa agama Kristen dan 

termasuk bangsa yang paling terkenal dari suatu bangsa penjelajah maupun dari 

penakluk. Kemudian pada portugis ini adalah sebagai salah satu bangsa pertama kali 

yang mendatangi di suatau Negara yaitu di Nusantara.  Pada portugis ini memiliki suatu 

Hasrat yang mendapatkan dan menguasai pada sebuah sumber rempah-rempah yang 

membutuhkan oleh bangsa Eropa. Bangsa Portugis ini memiliki tujuan lain karena 

adanya suatu kekuasaan atau penyebaran Agama Kristen.61 Sebelum masuknya ajaran 

Agama Islam, masyarakat Sicini pada waktu itu menganut agama atau kepercayaan 

animisme, yang disebut sebagai kepercayaan patuntung  yang artinya “ Menuntut”. 

Orang yang menganut kepercayaan tersebut senantiasa menuntut alam yang gaib 

seperti hal kematian. Kepercayaan ini dapat bersifat politeisme karena menyembah 

lebih dari satu dewa, yaitu: dewa Tuma’ pilelea artinya adalah dewa dengan tugas 

memelihara bum beserta tanamannya, dewa Tuma’pilelea merupakan dewa yang 

                                                           
61Merle Calvin Ricklefs,  Sejarah Indonesia Modern (Pustaka: Gaja Mada University 

Yogyakarta, 1998), h.33. 
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dikenal sebagai seekor anjing keramat karena setiap malamnya menyatroni kampung 

yang berpenghuni untuk menyebarkan penyakit.62 

 Dari sejak masuknya agama Kristen di parigi maka dengan adanya suatu 

strategi dari lewat jalur perkawinan yang dilakukan oleh suatu penginjil Tuang Pade’, 

maka dari itu mulailah menjaring satu persatu masyarakat Parigi untuk dapat memeluk 

agama Kristen tersebut, oleh karena itu terbukti dari sejak awalnya masuk agama 

Kristen ini sudah ada domaba-domaba yang tersesat dari sekita 50-an jiwa penduduk 

pribumi. Jadi Kristen ini masuk di parigi sekitar pata tahun 1932 yang dibawa oleh 

suatu penginjil dalam kebangsaan Belanda dan Toraja. Karena orang parigi ini dapat 

mengenal mereka dengan nama Tuang Tundu’ dan Tuang Bade’. Bahwa Tuang Bade’ 

ini yang menjadi tokoh dari Kristen pada awalnya yang ada di parigi, karena dia yang 

menyebarkan agama Kristen dari sebuah jalur. perkawinan. Bahwa dia kawin dengan 

perempuan pribumi.63 

 Kemudian agama terakhir yang masuk di Desa Sicini adalah agama Kristen. 

Ajaran agama ini dibawa oleh Van Den Brink (Seding yang berkebangsaan Belanda) 

beserta sending lainnya yakni Tuan Bade’ yang berasal dari bangsa Toraja dan Tuan 

Rundu’ berasal dari Minahasa. Bahwa ketiga sending ini pada mulanya menyebarkan 

                                                           

62Amir Al-Marsui, Pergulatan Islam-Kristen “Potret Sejarah Keagamaan Di Parigi Gowa” (Cet. 

I; PT Pustaka Refleks: Makassar, 2010),h. 30. 

63Amir Al-Marsui, Pergulatan Islam-Kristen “Potret Sejarah Keagamaan Di Parigi Gowa” (Cet. 

I; PT Pustaka Refleks: Makassar, 2010),h.31-32. 
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ajaran Kristen kepada masyarakat Desa Sicini. Ajaran Kristen yang diyakini dulu 

sampai sekarang oleh sebagian kecil masyarakat Desa Sicini yaitu Kristen Katolik.64 

 Sehingga saat ini masyarakat Desa Sicini mayoritas menganut agama Islam 

diantaranya sebanyak 3.153 jiwa dan minoritas menganut agama Kristen sebanyak 16 

jiwa. Pada masyarakat Desa Sicini menganggap bahwa agama merupakan pemahaman 

kepada seseorang terhadap keyakinan maupun pengalaman sehingga muncul ajakan 

batin untuk memanifetasikan ajaran keagamaan tersebut.65 

 Kondisi pada masyarakat Desa Sicini menganggap bahwa perbedaan 

merupakan anugerah yang diberikan pada Tuhan kepada manusia meskipun pada 

awalnya masyarakat Islam ini menolak masuknya agama kristen di Desa Sicini baik 

yang berupa argument maupun fisik pada akhirnya juga masyarakat Islam menerima 

atas keberadaan agama kristen karena mereka sudah paham pada kemajemukan 

masyarakat. 

 Pemahaman keagamaan pada masyarakat Desa Sicini mayoritas untuk 

memahami bahwa agama yang membawa dari keselamatan yaitu agama Islam dan 

tidak ada agama selain dari agama Islam, pada pemahaman inilah telah muncul suatu 

keyakinan dan kepercayaan yang tinggi dalam agama, sehingga pada masyarakat Desa 

Sicini mayoritas Islam dan sangat memulikan agama mereka.66 Adapun faktor-faktor 

                                                           

64Marianus,  ( 75 tahun), Pendeta Umat Kristen, “Wawancara”  Desa Sicini, 24 Mei 2022 

65Draf Dokumen Desa Sicini, 5 Mei 2022, h.5.  
66Suhardi. SL, “Sikap Keberagamaan Masyarakat Islam Trhadap Penganut agama Kristen di 

Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak.Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar, 2016), h. 65. 
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yang melatarbelakangi tentang kasus pembakaran rumah ibadah Kristen sebagai 

berikut: 

1. Masalah-masalah yang terjadi antara Umat Islam dan Kristiani Pada Tahun 

2000 

 Sebelum adanya masalah-masalah yang terjadi antara umat Islam dan umat 

Kristiani di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, bahwa antara agama Islam 

dan agama Kristen ini saling menjaling hubungan baik dari sejak dulu dan tidak ada 

perselisihan. Tetapi berjalannya waktu ada salah satu yang terjadi permasalahan dari 

agama Kristen dengan masyarakat Islam. Penyebab terjadinya pembakaran rumah 

ibadah Kristen ini pada awalnya adalah sebuah pembangunan rumah bertempat di 

benteng, akan tetapi masyarakat yang ada disekitar disana beranggapa bahwasanya 

pembangunan rumah ini hanya rumah tempat tinggal. Namun, pada saat itu rumah ini 

sudah layak untuk bisa ditempati tinggal, oleh karena itu ada yang melihatnya ternyata 

rumah yang sudah berdiri bukan rumah tempat tinggal, tetapi rumah tersebut adalah 

rumah perkumpulan bagi agama Kristen dan disini mulai beranggapan bahwasanya 

bangunan yang dibangun oleh agama Kristen adalah tempat  beribadahnya yaitu gereja. 

Disinilah mulai masyarakat Desa Sicini sempat kanget setelah mendengar berita 

tersebut. Pada masyarakat Islam di Desa Sicini mengatakan bahwa pada saat dia 

membangun bangunan ini hanya mengatakan rumah tempat tinggal. Hal tersebut 

sebagaimana dalam melakukan wawancara dengan bapak H. Halik selaku masyarakat 

Desa Sicini yang mengatakan bahwa : 
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“Agama Kristen tersebut membangun sebuah tempat beribadah di Desa Sicini 

tanpa ada sepengetahuan sama sekali pada masyarakat maupun pemerintah 

setempat bahwasanya dia akan membangun tempat beribadah atau gereja  pada 

kampungnya dan bertempat di benteng. sehingga pada warga masyarakat Desa 

Sicini tidak menerima adanya berdiri tempat sebuah gereja tanpa 

sepengetahuan mereka.”67 

Dari penjelasan tersebut dapat dianalis bahwa agama Kristen tersebut tidak 

menghormati masyarakat agama Islam di Desa Sicini karena dia membangun sebuah 

tempat beribadah tanpa ada sepengetahuan pada masyarakat maupun pemerintah 

sehingga masyarakat tidak rela mengorbankan kampung halaman adanya berdirinya 

tempat beribadah Kristen di Desa Sicini. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Muh. Saleh yang mengatakan bahwa: 

Selain itu, hal yang sama terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tanggal 15 

Januari 1991 bahwa  salah satu rumah kediaman pimpinan Jemaat Kristen digayang/ 

dilempar batu oleh tokoh pemuda Desa Sicini karena meraka sadar bahwa wilayahnya 

sudah lama di gerogoti usaha kristenisasi. Pemicu penggayangan ini karena waktu itu 

pimpinan Jemaat kristen sicini yang bernama Daud Koviad mengambil tindakan yang 

dianggap menghina Islam. Tindakan yang diperbuat oleh Daud Koviad menghina Islam 

adalah dia mengambil selembar sejadah dan ia jadikan sebagai lap kaki di tempat 

                                                           

67Halik, Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 18 Mei 2022. 
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ibadahnya/ gerejanya. Padahal sejadah bagi umat Islam dikenal sebagai tempat alas 

untuk sujud ( shalat) kepada Allah SWT.68 

Kemudian masyarakat penganut agama Kristen di Desa Sicini pada saat ini 

berjumlah 16 orang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, masih banyak seperti 

pada tahun 2000 jumlah penganut agama Kristen sebanyak 84 orang. Akan tetapi, pada 

saat itu sudah berdiri tempat Ibadah (gereja) bagi umat Kristen dibanding tempat ibadah 

(masjid) umat Islam bahkan belum ada berdiri pada saat itu. Pada awalnya tempat 

ibadah umat Kristen ini bertempat di salah satu Kampung Parang Biring akan tetapi 

dibakar oleh segerombongan massa yang tidak diketahui identitasnya, kemudian gereja 

ini berpindah tempat ke Kampung Benteng berupa bangunan yang permanen. Namun, 

pada tahun 2000 gereja ini kembali dibakar oleh segerombongan Massa yang juga tidak 

ada identitasnya bahkan masyarakat disana tidak ada yang tau penyebabnya dibakar 

gereja tersebut.69 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Demianus yang 

mengatakan bahwa: 

“Terbakarnya gereja pada saat itu sempat heboh dan langsung ditangani oleh 

pihak polisi, namun pihak polisi tersebut tidak dapat membuktikan siapa pelaku 

yang membakar gereja ini, Pada masyarakat Sicini mengatakan bahwa mungkin 

penyebab listrik yang koslet, karena mana mungkin masyarakat disini yang 

                                                           

68Amir Al-Marsui, Pergulatan Islam-Kristen “Potret Sejarah Keagamaan Di Parigi Gowa” ( 

Cet. I; PT Pustaka Refleks: Makassar, 2010),h. 

69Amir Al-Marsui, Pergulatan Islam-Kristen “Potret Sejarah Keagamaan Di Parigi Gowa” ( 

Cet. I; PT Pustaka Refleks: Makassar, 2010),h. 
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membakar gereja ini.Kemudian pada saat terbakarnya gereja ini masyarakat 

yang berada di Desa Sicini sempat kanget semua.”70 

Bahwa pihak kepolisian ini terus mencari-cari siapa pelaku tetapi dan siapa 

terlibat dalam kasus pembakaran gereja ini tetapi dia tidak ada sama sekali bukti yang 

ia dapatkan. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan bapak halik yang mengatakan 

bahwa: 

“Gereja ini memang pantas untuk dimusnahkan atau dibakar karena pada saat 

itu pendirian gereja ini illegal dari segi hukum, pada waktu dibangun dihalangi 

oleh dinding rumah bamboo di bagian depannya, namun setelah dinding bambu 

ini dibuka ternyata suda ada bangunan gereja yang berdiri. Gereja ini terletak 

diantara rumah-rumah orang yang beragama Islam serta juga melanggar 

peraturan SKB dua menteri tentang pembangunan tempat ibadah harus 

memenuhi beberapa syarat yakni terdapat sekitar 40 tanda tangan dan copy 

KTP penganut agama tertentu yang mengusulkan sebuah pembangunan tempat 

ibadah mereka. Padahal saat ini penganut agama kristen secara keseluruhan 

sekitar 30 jiwa, sebar kecil.”71 

Merujuk pada tindakan pembakaran gereja Kristen yang dilakukan tersebut 

sangat bertentangan dalam ajaran Islam, oleh karena itu hanya dapat berlandaskan 

dengan alasan perbedaan teologi. Namun, sebagaimana dalam pendapat mayoritas pada 

ulama bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk memulai peperangan, umat Islam 

hanya diizinkan untuk dapat melakukan peperangan jika mereka diserang terlebih 

                                                           

70Demianus (58 tahun), Tokoh Masyarakat Agama Kristen, Wawancara, Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 16 Mei 2022. 

71Halik, Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 18 Mei 2022. 
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dahulu oleh orang-orang kafir. Tujuan peran dalam Islam artinya sebagai mana upayaa 

mempertahankan diri bila ada ancaman maupun serangan.72 

2. Faktor Ras antara Islam dan Kristen 

Penyebab keberagamaan  ras sendiri adalah pernikahan antarsuku bangsa. Dari 

hasil wawancara pada penelitian dengan Bapak Nurdin S.Pd yang mengatakan bahwa: 

“Faktor ras pada waktu dulu mungkin ada kecemburuan sosialnya, salah satu 

contoh pada fakor kecemburuan sosial bahwa pihak mereka itu selalu berada di 

filosof-filosof tertentu, bahwa kristen itu sekali pun ada hubungan dengan Islam 

tetapi selalu berada di filosof-filosof terpencil sehingga tidak mempunyai 

keseimbangan antara ekonomi di pihak Islam dan  ekonimi di pihak Kristen. 

yang kedua, adalah faktor hubungan imisional, bahwa pernikahan antara agama 

Islam dan Kristen paling dominan yang menyebakan pada faktor rasnya”.73 

 

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Demianus sebagai tokoh agama 

Kristen yang mengatakan bahwa: 

“Dalam faktor ras yang menyebabkan adanya salah satu perkawinan agama 

Islam dan agama Kristen di desa Sicini pada waktu dulu, ini yang paling 

terutama faktor rasnya”.74 

 

Peneliti dalam menyimpulkan hasil wawancara di atas antara penganut agama 

Islam dan penganut agama Kristen bahwa faktor ras nya adalah salah satu kecemburuan 

sosial karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi hukum, 

ekonomi dan sebagainya yang dapat memcah belah persatuan dan kesatuan antara 

                                                           

72Rudi Hamzah, Makna Rushd Dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Murshid Dalam 

Dunia Tasawuf, Skripsi, h. 81-82. 

73Nurdin Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 14 Juli 2022. 

74Demianus (58 tahun), Tokoh Masyarakat Agama Kristen, Wawancara, Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 16 Mei 2022. 
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kedua belah pihak tersebut. Kemudian adanya perkawinan antara agama Islam dengan 

agama Kristen.  

3. Faktor Rendahnya Keberagamaan Kedua Belah Pihak 

 Faktor rendanya keberagamaan merupakan salah satu rendahnya kesadaaran 

masyarakat dalam toleransi dan keberagaman. Hasil wawancara dengan bapak Nurdin 

S.Pd yang mengatakan bahwa faktor rendahnya keberagamaan pada waktu dulu yaitu: 

“Faktor rendahnya keberagamaan pada saat dulu bahwa kita kembalikan pada 

pemahaman masing-masing agamanya, pada pihak Kristen ini ada dalam istilah 

dalam agamanya dikatakan pemahaman keras seperti juga pada pihak Islam 

mempunyai pemahaman yang keras sehingga kedua-duanya ini belum 

memahami bagaimana toleransi beragama dan menyebabkan kembali lagi pada 

pendidikan. Untuk memahami toleransi beragama itu kembali lagi pada 

pendidikan. Sehingga faktor yang lalu memahami kedalam masing-masing 

agamanya itu mempunyai keterbatasan masing-masing dan diantaranya pada 

pihak Islam baru tahun 2004 ke atas ada yang masuk pesantren, tahfis. yang 

kedua, adanya kurang pembinaan tentang bagaimana hidup untuk keragaman 

beragama pada saat itu yang sangat mendominasi”.75 

 Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor rendahnya 

keberagamaan  yaitu adanya kurang kesadaran untuk memahami agamanya masing-

masing pada saat itu baik agama Islam maupun agama Kristen. Ketika dia memahami 

pada waktu dulu tentang torelansi dia saling menghargai, saling menghormati dari dulu 

sampai sekarang ini, Akan tetapi pada saat sekarang ini untuk masyarakat Islam dan 

Kristen sangat mengetahui nama toleransi. salah satu bentuk toleransi merupakan 

                                                           

75Nurdin Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 14 Juli 2022. 
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toleransi beragama, dimana kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menganut 

agama lain, tidak melarang agama lain, dan tidak menghina agama lain untuk beribadah 

sesuai agama maupun kepercayaan masing-masing. Pada masyarakat Desa Sicini pada 

saat sekarang dan tahun sebelumnya dia tahu bagaimana toleransi beragama karena 

banyaknya temat pendidikan beda waktu tahun zaman dulu. 

4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan 

Faktor pengetahuan adalah pengalaman nilai, informasi kontekstual, 

pandangan pakar maupun intuit mendasar yang memberikan suatu lingkungan. Karena 

pengetahuan akan mampu seseorang atau organisasi dalam pengambilan tindakan yang 

berbeda atau efektif dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengetahuann atau 

pendidikan. Faktor Pengetahuan atau pendidikan dalam masyarakat Desa Sicini pada 

tahun 2000 dari Hasil wawancara pada bapak Nurdin S.Pd yang mengatakan : 

“Pada tahun 2000 tentang faktor pendidikan boleh dikatakan dua-duanya belah 

pihak antara generasi masyarakat Islam dan masyarakat Kristen masih di bawah 

standar SD, kenapa karena satu sisi kita kembali lagi pada faktor kesadaran 

orang tua itu sendiri antara kedua belah pihak untuk menyekolakan dan masih 

urut kesadarannya untuk menyekolahkan anaknya.bahkan pada tahun 2000 

belum ada SMP yang Negeri, waktu itu SMP Terbuka, Jadi kadang kala tamat 

SD langsung Nikah da disinilah yang menyebabkan kurang pengetahuannya. 

karena satu sisi faktor ekonomi, kesadaran untuk orang tua itu sendiri kurang 

memahami karena mereka saja di tamat SD. ketiga, untuk anak-anak ini kadang 

kalah tamat SD masuk SMP yang jarak jauhnya antara Sicini dengan SMP 

sekitar kurang lebih 20 kilo, inilah yang menyebabkan masalah pendidikan. 

pendidikan pada masyarakat Kristen ini dilihat dari pendidikannya biasa dia 

lanjut dimakassar pada saat itu.76 

 

                                                           
76Nurdin Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 14 Juli 2022. 
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Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Demianus sebagai 

agama Kristen yang mengatakan bahwa: 

“Pendidikan waktu tahun 2000 itu bagi masyarakat Islam di desa Sicini itu 

masih kurang bahkan sekolah SMP jauh kemudian anak-anak waktu dulu 

banyak sekali putus sekolah jadi pengetahuan sangat rendah, kemudiian dia  

tidak mengetahuai yang mendalam apa itu toleransi beragama maupun yang 

lain yang sebenarnya. Akan tetapi Agama Kristen ini menlanjutkan sekolahnya 

rata-rata di Makassar pada waktu dulu”.77 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

pengetahuan waktu dulu  antara generasi masyarakat Islam dan masyarakat Kristen 

masih dibawah standar dan sangat kurang, karena pada waktu dulu anak-anak setelah 

selesai sekolah Dasar dia tidak melanjutkan SMP karena jarak antara SD dan SMP ini 

sangat jauh. jadi disinilah orang tua dulu mulai berpikir untuk menyekolahkan anaknya 

pada waktu dulu. Akan tetapi pendidikan zaman sekarang sangat luar biasa karena dia 

tau perbedaan antara agama. 

C. Dampak Pembakaran Rumah Ibadah Kristen Terhadap Relasi 

Keberagamaan di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 Adapun dampak terjadinya pembakaran rumah Ibadah kristen yaitu berupa 

dampak positif dan dampak negative. Dampak positif terjadinya pembakaran tersebut 

adalah terjadinya sebuah toleransi. Hal ini disebabkan karena adanya Forum 

                                                           

77Demianus (58 tahun), Tokoh Masyarakat Agama Kristen, Wawancara, Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 16 Mei 2022. 

 



59 
 

 
 

Komunikasi Ntara Umat Beragama yang menyelesaikan dengan mengendalikan 

permasalahan tersebut. Sedangkan dampak negative terjadinya permasalahan ini 

adalah adanya rasa trauma dari masyarakat Kristen. Hal ini menyebabkan agama 

kristen berkurang. Selain itu ada juga dampak negatif berupa fisik seperti yang sudah 

terjadi adanya kerusakan yang dialami pada masyarakat kristen maupun masyarakat 

Islam. Adapun dampak-dampak yaitu sebagai berikut: 

1. Dampak sosial/keharmonisan  

  Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dapat disimpulkan bahwa 

dampak perubahan sosial ekonomi adalah dampak yang terjadi dibidang sosial. Jadi 

masalah sosial adalah kondisi yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat karena 

tidak sesuai dengan kondisi dan unsur budaya, namun tidak semua masalah sosial 

berdampak negatif pada masyarakat. Hasil wawancara mengenai dampak sosial  

terbakaran gereja pada tahun 2000 dengan Bapak Nurdin S.Pd yang mengatakan 

bahwa: 

“Dampak sosial pada saat terbakarnya gereja ini tidak terlalu bisa 

menyebabkan faktor terpisahnya, karena terjadinya terbakarnya gereja bahwa 

dari kedua belah pihak masing-masing tidak memahami apa yang 

menyebabkan sehingga tidak ada yang bisa memisahkan antara masyarakat 

Kristen dengan masyarakat Islam. bahwa agama Kristen ini apapun yang 

terjadi antara Islam itu masing-masing memahami bahwa masih 

mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga dampak sosialnya itu tidak 

terlalu kelihatan pada saat terbakarnya gereja tersebut. Tetapi mereka msing-

masing memahami setelah dipertemukan kedua belah pihak kembali lagi 

normal hubungan sosial, karena adanya nilai itu, bahwa kedua belah pihak 
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tidak ada yang menyalahkan. Setelah terbakarnya gereja pada tahun 2000 itu 

tidak memiliki lagi dampak sosial”.78 

 

Bahwa dampak sosial pada saat terbakarnya gereja ini antara kedua belah 

pihak agama ini tidak memahami apa yang menyebabkan sehingga bisa terbakar gejera 

tersebut. Karena pada waktu itu dampak sosialnya tidak kelihatan pada kedua belah 

pihak dan tidak ada menyalahkan pada saat terbakarnya gereja tersebut. 

Keharmonisan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi damai yang 

tercipta berkat adalanya sebuah toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap 

saling menghargai tanpa melakukan diskriminasi dalam apapun, teruma dalam hal 

agama.perbedaan agama padaa dasarnya tidap dapat menghalagi suatu hubungan yang 

akrab antar umat, baik hubungan secara pribadi,keluarga, atau hubungan kelompok.79 

Untuk menjaga keharmonisan dibutuhkan dengan berbagai cara dan metode di 

antaranya: Yang pertama, masyarakat harus benar-benar diberikan pemahaman 

terhadap kesengajagan sosial dan dampaknya, sehingga masyarakat sadar bahwa 

menjaga keharmonisan adalah suatu hal yang begitu sangat penting untuk digunakan 

dalam menjaga lingkungannya yang kondusif. Yang kedua, orang tua harus 

menghimbau dan juga mengawasai anak-anaknya, terutama anak yang sedang mencari 

jati diri atau anak remaja. Oleh karena itu tidak sedikit kesengajangan yang muncul 

adalah akibat dari pola dan juga tingkah laku remaja. Yang ketiga, selalu berinteraksi 

                                                           
78Nurdin Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 21 Juni 2022. 

79Nur Ahmad, PENGEMBANGAN MASYARAKAT MENUJU HARMONISASI 

MASYARAKAT ISLAM,  Jurnal,Vol1.No.1(2016),h.22-23. (Diakses pada Juni 2016). 
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dengan sopan dan tidak membuat orang lain benci bahkan juga menyimpan dendam 

terhadap kita baik itu berbeda agama. Dalam berbicara sopan dapat menarik dalam 

simpati orang lain terhadap kita, sehingga kehadiran kita akan selalu menjadi 

kebahagiaan tersendiri bagi orang lain.80  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marianus selaku pendeta umat 

Kristiani di Desa Sicini yang mengatakan bahwa: 

 “Dalam keharmonisan kita dengan agama Islam itu selalu ada, ada yang 

dikatakan itu “ Indah” bahwa dalam artian ini adalah sebagaimana perbedaan 

itu indah yang tidak baik hanya sebagai berseberangan dalam artian saling 

bermusuhan meskipun berbeda dalam pandangan iman akan tetapi tidak boleh 

berseberangi. Karena saya ini sebagai pendeta selama disini untuk melihat 

kerharmonisan atau hubungan umat Islam dengan Umat Kristen masih sangat 

akur, bahkan saya dalam memberikan arahan kepada jemaat kristen selalu 

menasehati agar mereka tetap menjalin hubungan dengan baik kepada 

masyarakat Islam yang ada dikampung ini ataupun diluar sana. Kemudian saya 

juga berdekatan rumah dengan agama Islam dan beberapa pemimpin agama 

lain seprti iman masjid dan pemuka agama lainnya dan dipikir-pikir selama 

saya ada disini, kami dan pemuka agama tidak pernah terjadi sebuah konflik 

dalam membina kerukunan umat beragama di Desa Sicini ini. Bahwa kami 

saling menghargai satu sama lain”.81 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama Kristen di 

Desa Sicini dengan bapak Demianus yang mengatakan bahwa: 

“Dilihat-lihat dari pandangan saya terhadap kerharmonisan dengan warga yang 

berbeda agama sangat harmonis, karena kenapa saya mengatakan bahwa bagi 

saya itu sama sekali tidak menjadi penghalang atau gangguan karena aman-

aman saja. Justru itu akan menambah persaudaraan sebab mereka bisa diajak 

untuk berbaur sehingga kami dapat hidup rukun dan damai di Desa Sicini ini. 

bahkan juga saya bisa diajak oleh masyarakat Islam masuk sebagai anggota 

                                                           

80M,Yusuf Asri, Masyarakat Membangun Harmoni Resolusi Konflik dan Bina Damai 

Etnorelijius di Indonesia. ( Jakarta:Puslibtang Kehidupan Keagamaan,2013).h. 24. 

81Marianus,  ( 75 tahun), Pendeta Umat Kristen, “Wawancara”  Desa Sicini, 24 Mei 2022. 



62 
 

 
 

BPD desa kemudian juga anak saya waktu sekolah, dia sekolah di tempat agama 

Islam tetapi kerharmonisan ini saling terjaga satu sama lain sehingga tidak ada 

sama sekali terjadi konflik antara agama Kristen dengan agama Islam ini”.82 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada  

masyarakat Desa Sicini ini menjalin hubungan antara agama satu dengan yang lain 

saling toleransi dan tetap menjaga sikap terhadap sesame umat beragama. Kemudian 

masyarakat Desa Sicini ini dapat dikatakan sangat menjujung tinggi keberagamaannya 

meskipun pada masa awal masulnya agama Kristen di Desa Sicini mereka melakukan 

penolakan dari berbagai pihak masyarakat, namun pada akhirnya masyarakat Desa 

Sicini menerima kedatangan umat Kristen tersebut. Bahwa Keharmonisan dalam 

berbeda agama harus terjaga dan kita harus salisng menghargai satu sama lain. Dimana 

agama Islam menghargai Agama Kristen berada di wilayahnya. Sedangkan memiliki 

hubungan kerja sama dan solidaritas yang tinggi dengan umat Islam. 

2.  Dampak keamanan 

Dampak keamana adalah keadaan bebas dari bahaya. istilah ini bahwa keamana 

bisa digunakaan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakan dan 

bentuk perselisihan antara agama satu dengan agama lainnya. Sebagai hasil wawancara 

dengan bapak Nurdin S.Pd yang mengatakan bahwa: 

“Dampak keamanan pada saat terbakarnya gereja adalah agama Kristen 

membuka salah satu toko tetapi sebatas untuk menormalkan saja kembali. 

Setelah terbakar gereja pemerintah mengambil alih untuk mengamankan 

supaya persoalan ini tidak terlalu dampak untuk memutuskan silaturahmi , dan 

tidak terlalu jauh dari sifat atau sisi sosialnya, karena kita tidak mengetahui 

                                                           

82Demianus (58 tahun), Tokoh Masyarakat Agama Kristen, Wawancara, Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 16 Mei 2022. 
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kenapa bisa terjadi pembakaran gereja ini, bahwa pada saat itu aman saja. 

Setelah terjadinya terbakar gereja ini dampak keamanannya kembali normal 

seperti semulah karena agama Islam dan agama Kristen tidak mendapatkan 

bukti dari pembakaran gereja tersebut. Dampak keamanan antar agama Islam 

dan agama Kristen Alhamdulillah baik-baik saja dari dulu sampai sekarang ini. 

Mulai dari berdirinya tingkat pendidikan Sekolah Dasar di lojong bahkan 

terkenal kemudian juga terbangun sekolah MI dan mulailah pendidikan muncul 

pada tahun 1974 sampai sekarang. Karena dari pendidikan waktu dulu bahwa 

orang sicini ini mulai bangkit demi sedikit ekonominya. Kemudian ada tiga hal 

yang menyebabkan orang sicini ini semakin tahun semakin bagus, meningkat. 

Yang pertama, Karena dia sudah paham dengan pendidikan masyarakat sicini. 

Yang kedua, sudah mampu bertani dengan baik, waktu tahun 80-an kebawa 

tidak ada masyarakat yang tau caranya untuk memberikan pupuk padi itu 

sendiri sehingga hasil panennya itu tidak mencukupi. Kemudian Yang ketiga, 

dari perdagangang sehingga sudah ada juga orang pribumi Sicini itu sendiri 

berdagang antara Kota dengan desa sehingga hasil panennya pada masyarakat 

Sicini lancer. Kemudian dari sisi keamanan baik dari keamanan masyarakat 

maupun keamanan ekonomi saya rasa setelah terbentuknya ada bimmas desa 

karena setiap saat di control oleh masyarakat Desa Sicini sehingga dari dampak 

keamanannya baik bahkan masyarakat juga merasakannya”.83 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Demianus yang mengatakan 

bahwa: 

   

“Dampak keamanan pada saat terbakarnya gereja tersebut langsung di tangani 

oleh pemerintah setempat sehingga masalah ini cepat di selesai dengan cara 

baik-baik antara agama Islam dan agama Kristen. Kemudian hubungan agama 

Islam dengan agama Kristen ini saling terjaga dan demai kembali seperti 

semulanya”.84 

 

  Pada penjelasan diatas antara agama Islam dengan agama Kristen bahwa 

dampak keamanan ini dalam masyarakat, baik dari ekonomi dan lainnya sangat baik, 

                                                           

83Nurdin Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 21 Juni 2022. 

84Demianus (58 tahun), Tokoh Masyarakat Agama Kristen, Wawancara, Desa Sicini 
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karena ada aturan dari pemerintah yang mengawasi keamanan tersebut. Sehingga 

keamanan di Desa Sicini ini sangat baik dari segi apapun baik antara kedua belah pihak. 

3. Dampak ekonomi 

 Dampak ekonomi merupakan pengaruh tidak langsung dari suatu objek analisis 

terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Hal tersebut 

sebagaimana dalam melakukan wawancara dengan bapak Muh. Saleh yang 

mengatakan bahwa: 

“Akibatnya pada tahun sebelumnya tahun 2000 bahwa kehidupan 

perekonomian di Desa Sicini sangat memperhatikan, bahkan pada tahun-tahun 

untuk penduduk di wilayah ini sampai mengambil tanaman yang kurang layak 

untuk dikomsumsi dan banyak diambil sebagai bahan untuk pencampuran besar 

dan dijadikan sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Jenis yang biasa 

dipula’( campuran besar tersebut adalah sikapa, ini adalah jenis umbi hutan, 

kemudian karoti  buah-buahan hutan yang berwarna kuning dan merah serta 

masa untu ( bantang pisang)”.85 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Teko yang mengatakan bahwa: 

“Sebelum adanya masuk agama kristen di Desa Sicini, dia datang membawa 

sebuah bantuan kepada masyarakat Islam desa sicini karena pada waktu dulu 

sangat krisis perekonomiannya dan disinilah dia  memberikan sebuah bahan 

pangan berupa beras gandong (Gandum), susu, mie instant, pakaian cangkul 

serta bahan pokok lainya”.86 

 

 Dari hasil wawancara diatas bahwa dari segi perekonomiannya pada waktu dulu 

sangat kurang pada masyarakat Islam di Desa sicini sehingga masuklah agama Kristen 

di kampung halaman dengan menggunakan cara membagi-bagikan bahan ekonomi 

                                                           

85Muh. Saleh, Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara ,  Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 15 Mei 2022. 

86Teko’, ( 88 Tahun), Tokoh Masyarakat Agama Islam, Wawancara, Desa Sicini Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa, 15 Mei 2022. 
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kepada masyarakat Desa Sicini dan dari sinilah agama Kristen berhasil untuk bisa 

berada di kampung sicini tersebut. Hasil wawancara dengan bapak Nurdin S.Pd yang 

mengatakan bahwa: 

“Ekonomi antara Islam dan Kristen pada tahun 2000 dari terbakarnya gereja 

selalu jalan perekonomiannya akan tetapi tidak terlalu di masuki dari tingkat 

politik karena kedua belah pihak masyarakat Islam bahwa Sembilan puluh 

Sembilan adalah petani jadi pemahan dari segi politik tentang kejadian itu tidak 

terlalu masuk, jadi ini yang bagusnya di Desa ini tentang toleransi beragama, 

begitulah yang terjadi antara kedua belah pihak tidak ada saling tuduh 

menuduh, bahwa selalu kembali yang terjadi sebelumnya sudah lah karena kita 

tidak memahami apa yang terjadi, bahwa pada tahun 2000 ini ekonomi nya 

selalu berjalan karena mereka mempunyai mata pencarian dari sisi pertaanian, 

perkebunan dan sebagainya” 

. 

 Akan tetapi pada masyarakat Islam di Desa Sicini langsung di tangani oleh 

pemerintah setempat sehingga tidak banyak yang ikut dengan agama mereka. Karena 

pemerintah setempat juga tegas untuk mempertahankan masyarakat Islam yang ada di 

kampungnya. Oleh karena itu, agama kristen pada saat dia melakukan pembagian 

bahan perekonomian kepada masyarakat islam dia telah memberikan nasihat supaya 

bisa ikut ke agamanya akan tetapi pemerintah setempat langsung turun tangan untuk 

menjelaskan apa maksud dari agama Kristen ini. Kemudian ekonomi pada tahun 2000 

tidak di masuki dari suatu tinggat politik karena kedua belah pihak ini saling 

memahami. Bahwa dalam mata pencairan dari sisi pertanian dan perkebunannya 

mempunyai dari kedua belah pihak tersebut. Dampak ekonomi pada saat dulu dari hasil 

wawancara dengan bapak Nurdin S.Pd yang mengatakan: 

“Dampak ekonomi di Desa Sicini pada tahun sebelumnyan dari tahun 2000  

memang dibilang masalah ekonomi masyarakat sicini luar biasa karena belum 

memahami bagaimana bertani dengan baik. Mulai dari berdirinya tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar di lojong bahkan terkenal kemudian juga terbangun 
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sekolah MI dan mulailah pendidikan muncul pada tahun 1974 sampai sekarang. 

Karena dari pendidikan waktu dulu bahwa orang sicini ini mulai bangkit demi 

sedikit ekonominya. Kemudian ada tiga hal yang menyebabkan orang sicini ini 

semakin tahun semakin bagus, meningkat. Yang pertama, Karena dia sudah 

paham dengan pendidikan masyarakat sicini. Yang kedua, sudah mampu bertani 

dengan baik, waktu tahun 80-an kebawa tidak ada masyarakat yang tau caranya 

untuk memberikan pupuk padi itu sendiri sehingga hasil panennya itu tidak 

mencukupi. Kemudian Yang ketiga, dari perdagangang sehingga sudah ada juga 

orang pribumi Sicini itu sendiri berdagang antara kota dengan desa sehingga 

hasil panennya pada masyarakat Sicini lancer. Kemudian dari sisi keamanan 

baik dari keamanan masyarakat maupun keamanan ekonomi saya rasa setelah 

terbentuknya ada bimmas desa karena setiap saat di control oleh masyarakat 

Desa Sicini sehingga dari dampak keamanannya baik bahkan masyarakat juga 

merasakannya”.87 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak marianus yang mengatakan 

bahwa: 

 

“Dampak ekonomi pada saat dulu sangat susah bagi masyarakat Islam karena 

belum mengetahui cara bertadi dengan baik sama seperti yang dikatakan oleh 

bapak Nurdin itu”.88 

 

 Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan 

individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan aka nada jika 

tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari 

phak lain terhadap dirinya. 

 Berdasarkan hasil wawancara Muh. Arif S.H  selaku ketua karang tarunan Desa 

Sicini. Yang mengatakan bahwa : 

“Adapun keberagamaannya di Desa Sicini pada saat sekarang ini sudah lebih 

membaik karena sepert yang diketahui mayoritas penduduk atau masyarakat 

Desa Sicini beragama Islam dan hanya sebagain kecil di luar itu. Beberapa 

tahun belakangan sama-sama di ketahui dan ada beberapa insiden yang terjadi 

                                                           

87Nurdin Tokoh Masyarakat Agama Islam,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 21 Juni 2022. 

88Marianus,  ( 75 tahun), Pendeta Umat Kristen, “Wawancara”  Desa Sicini, 24 Mei 2022. 
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dengan kedua agama tersebut. Semenjak kejadian kasus pembakaran gereja 

pada waktu dulu perlahan masyarakat Islam mulai menerima adanya kehadiran 

agama Kristen”.89 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan informasi di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa keberagamaan sekarang di Desa Sicini tetap hidup rukun dan damai. Hal 

tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi konflik di antara kedua kelompok masyarakat 

pemeluk agama. Namun, pada masyarakat sicini ini menerima dan menghargai adanya 

kedatangan agama lain ke lokasinya. 

 Keberagamaan merupakan keadaan atau sifat orang-orang beragama, yang 

dapat meliputi keadaan dan sifat corak pemahaman, semangat dan tingkat 

kepatuhannya untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, keadaan perilaku 

hidupnya sehari-hari setelah ia menjadi penganut suatu agama. Bahwa agama dan 

keberagamaan ada dua kata yang maknanya berbeda satu dengan lainnya. Yang secara 

morfologis, masing-masing ungkapan tetu punya artian sendiri. Akan tetapi, dari 

sebuah kaidah kebahasaan bahwa perubahan bentuk dari kata dasarnya agama menjadi 

keberagamaan semestinya sudah cukup untuk mengingatkan bahwa keduanya harus 

dipakai dan juga diberi suatu mana yang berbeda. Karena kekeliruan yang mestinya 

dihindari bila keduanya ini dapat diberi arti atau pun makna yang sama. Bahwa dari 

pemakaian kata ini dalam artinya adalah bertentangan dengan semua kaidah-kaidah 

                                                           

89Muh. Arif,  Ketua Karang Taruna Sicini,  Wawancara, Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, 17 Juni 2022. 
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kebahasaan yang semestinya. Agama adalah kata benda dari suatu keberagamaan 

merupakan sifat ataau keadaan.90 

 Dengan adanya relasi antara umat beragama pastinya timbul adanya sebuah 

Intraksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Bahwa hubungan interaksi 

sosial Islam dan Kristen di Desa Sicini berjalan harmonis hingga saat ini. Hal ini dilihat 

dari paparan Hasil wawancara dengan bapak Demianus selaku umat Kristen yang ada 

di Desa Sicini bertempat di Lojong yang mengatakan bahwa: 

“Relasi keberagamaan menurut saya lebih ke hubungan yang tujuannya untuk 

kebersamaan, bahwa dari tahun 2005 saya tinggal di Desa Sicini.tetangga 

muslim juga tetap normal-norma saja meskipun disini Kristen sebagai 

minoritas. Jadi relasi ataupun hubungan kami disini berjalan dengan harmonis 

dan tidak ada masalah apapun sampai sekarang ini”.91 

 

 Senada dengan yang dikatakan oleh bapak Demianus juga diutarakan oleh 

Bapak Nurdin S.Pd selaku  Guru MIS sicini dan juga mantang tokoh Agama di Desa 

Sicini: 

“Agama kristen dengan hubungannya antara masyarakat Islam ini bahwa sejak 

tahun 20-an kristen dengan Islam tidak pernah bentrokan, karena masuk Kristen 

itu sebenarnya orang Islam sendiri pada waktu itu, kenapa dia masuk agama 

Kristen, karena disebabkan kekurangan makanan, pakaian. Jadi persoalan 

makan yang sebenarnya, bahwa dari dulu sampai sekarang Kristen itu tidak 

pernah ada dan selalu menjaga kerukunan dalam beragama, bahwasanya ada 

hubungan keluarga dengan Islam dari dulu sampai sekarang. Contohnya 

seperti: Alm. Dg. Subu rodo bahwa orang tuanya dulu agama Islam tetapi faktor 

kekurangan makan, fasilitas lainnya dalam kehidupannya sehingga beliau 

masuk Kristen. Karena dari agama Kristen bisa menghidupinya menurut 

mereka. Kemudian yang kedua Kristen sebenarnya selalu menjaga 

                                                           

90Munawir Haris, Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati, Jurnal, Vol 9. 

No. 2 (2017). h.3.  

91Demianus (58 tahun), Tokoh Masyarakat Agama Kristen, Wawancara, Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 16 Mei 2022. 
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hubungannya dengan Islam, karena masih ada sedarahnya istilahnya orang 

Islam sekarang, maksudnya ada hubungan darah Islam itu sendiri. Adapun 

kejadian-kejadian yang biasa kitar dengar dari dulu sampai sekarang itu orang 

luar, ada propokator dari luar yang biasanya kita orang sicini tidak tau kayak 

kejadian yang pernah kita dengar dari tahun 2000 itu suatu tempat ibadahnya 

Kristen kebakaran itukan orang luar dan bahkan  masyarakat sicini tidak tau, 

siapa pelakunya dan orang mana. Hal itu dari pemerintah sicini dari pertama, 

kedua,dan ketiga sampai saat ini kepala desa selalu mengingatkan bahwa apa 

pun kondisinya kita di sicini Karena memang dua agama yang ada didesa kita 

yang berkembang, yang selalu kita jaga adalah perselisihan, karena tidak ada 

kebaikan antara agama Islam dan Kristen kalau kapan-kapan kita berselisih itu 

dampaknya luar biasa kepada kehidupan masyarakat”.92 

 

 Bahwa agama Kristen dengan masyarakat Islam di Desa Sicini hubungannya 

sangat baik dari zaman dulu sampai sekarang, yang masuk dalam agama Kristen ini 

adalah agama Islam dan juga ada hubungan kekeluargaannya antara agama satu dengan 

agama lainnya. Bahwa adanya bukti dari interaksi Umat Islam dengan Kristen di Desa 

Sicini dari hasil wawancara bapak Marianus  yang mengatakan: 

“Di lihat-lihat dari sejauh ini kalau saya perhatikan relasi keberagamaan 

ataupun hubungan umat Islam dengan umat Kristen aman dan baik-baik saja 

tida ada perselisihan mengenai perbedaan agama yang ada. Kita khususnya saya 

sendiri begitu dengan sebaliknya dan melaksanakan Ibadah serta ritual agama 

masing-masing”.93 

 

 Dengan demikian, kondisi relasi keberagamaan maupun juga Interaksi agama 

Islam dengan agama Kristen di Desa Sicini ini terlihat sangat harmonis dan dapat 

berjalan dengan baik. Oleh sebab itu pada masyarakat di Desa Sicini ini dan khususnya 

                                                           

92Nurdin,Tokoh Masyarakat Agama Islam dan Sebagai Guru SD MIS,  Wawancara, Desa Sicini 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 21 Juni 2022. 

93Marianus,  ( 75 tahun), Pendeta Umat Kristen, “Wawancara”  Desa Sicini, 24 Mei 2022 
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pada umat Islam dan Kristen sama-sama memiliki Toleransi yang sangat Tinggi. 

Karena tidak adanya suatu pertikaian antar umat berbeda agama. Bahwa perbedaan 

tersebut justru menjadikan mereka untuk saling bertoleransi, menghormati dan dapat 

menghargai satu sama lain. 

 Adanya rasa saling percaya, saling menghargai dan saling mengenal satu sama 

lain. Yang nantinya akan menimbulkan sebuah sifat dan karakter dari masing-masing 

individu tersebut menjadi lebih baik dan mempunyai sebuah harapan dari segi masalah 

yang dihadapinya. Dalam suatu individu maupun agama satu dengan yang lainnya yang 

tidak kelihatan, kita tidak tahu tentang apa yang ada dalam diri sesorang tersebut. 

Perkumpulan masyarakat Desa Sicini tersebut tidak menjadikan kepercayaan antara 

Umat rapuh dan tidak pula menjadikan hubungan mereka terpecah bela. Karena tidak 

ada masalah yang terlihat begitu serius antar umat Islam dan umat Kristen ini, maka 

mereka dari dulu sampai sekarang masih percaya dan menjaga hubungan ataupun relasi 

keberagmaannya dengan yang lainnya. 

 Hubungan akan berjalan dengan baik jika masing-masing umat bisa saling 

mengargai, menghormati tanpa harus ada sebuah perbedaaan dalam status sosial. 

Bahwa umat Islam dan umat Kristen menjalankan Ibadahnya serta budaya yang dibawa 

oleh masing-masing umat tidak membuat mareka saling bertentangan hal itu. Oleh 

sebab itu justru kita menghargai dengan apa yang sekarang mereka miliki bersama. 

Baik dalam bentuk komunikasi dengan cara saling mengenal satu sama lain merupakan 

salah satu dari kunci untuk kita menjalin suatu hubungan yang lebih erat lagi. 
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 Dalam berkumpulnya beberapa umat dalam satu ruangan untuk menjadikan 

mereka berhubungan dan saling mengenal satu sama lain. Untuk membaur kita bisa 

mengetahui bahwa masing-masing karakter dari individu satu maupun kelompok. 

Dalam bertemunya dengan individu satu dan individu lain maupun kelompok satu 

dengan kelompok lain akan menjadi sebuah awal dari saling mengenal. Oleh sebab itu, 

dari kebiasaan saling bertemu maupun saling tukar pikiran akan membuat mereka cepat 

dalam memahami karakter individu maupun kelompok lainnya. Saling mengenal maka 

dapat juga saling memahami satu sama lain tanpa adanya mengolok-olok agama yang 

mereka yakini. Dengan adanya seperti ini akan mempunyai sebuah harapan dan tujuan 

yang mereka raih untuk kepentingan bersama serta dapat membuat hubungannya antara 

umat Islam dan umat Kristen bisa terjalin dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapaat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

  Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus pembakaran rumah ibadah Kristen 

di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa yaitu: Yang Pertama, Masalah-

masalah yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristiani pada tahun 2000. Masalah 

yang terjadi sebelum tahun 2000 ini ada salah satu masyarakat Kristen yang menghina 

Islam adalah dia mengambil selembar sejadah dan ia jadikan sebagai lap kaki di tempat 

ibadahnya. Kemudian pada tahun 2000 kembali lagi membangun sebuah tempat 

beribadah tanpa sepengetahuna pada masyarakat maupun pemerintah. Yang Kedua, 

Faktor ras antara Islam dan Kristen bahwa agama Kristen bukan suku penduduk 

setempat kemudian adanya salah satu perkawinan anaara agama Islam dan agama 

Kriste pada waktu dulu. Yang Ketiga, Faktor rendahnya keberagamaan kedua belah 

pihak yaitu bahwa salah satu rendahnya kesadaran masyarakat dalam toleransi dan 

kurang pembinaan tentang bagaimana hidup untuk keragaman. Yang Keempat, Faktor 

rendahnya tingkat pendidikan bahwa pendidikan boleh dikatakan dua-duanya belah 

pijak antara generasi masyarakat Islam dan masyarakat Kristen masih di bawah standar 

SD, kenapa karena satu sisi kita kembali lagi pada faktor kesadaran orang tua itu 

sendiri. 
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  Dampak pembakaran rumah ibadah Kristen terhadap relasi keberagamaan di 

Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa yaitu: Pertama, Dampak sosial/ 

keharmonisan bahwa dampak sosial pada saat terbakarnya gereja ini antara kedua belah 

pihak agama ini tidak memahami apa yang menyebabkan sehingga bisa terbakar gereja 

tersebut, karena pada waktu itu dampak sosialnya tidak kelihatan pada kedua belah 

pihak. Sedangkan faktor keharmonisannya adalah menjalin hubungan antara agama 

satu dengan yang lain saling toleransi dan tetap menjaga sikap terhadap sesama umat 

beragama, Kemudian sangat menjunjung tinggi keberagamannya. Kedua, Dampak 

Keamanan bahwa setelah terbakarnya gereja pemerintah mengambil alih untuk 

mengamankan suapaya persoalan ini tidak terlalu dampak untuk memutuskan 

silaturahmi. Ketiga, Dampak ekonomi bahwa segi perekonomiannya pada waktu dulu 

sangat kurang pada masyarakat Islam. 

B. Implikasi  

 Penelitian ini bahwa hubungan antara agama Islam dan agama Kristen dalam 

kehidupan sehari-harinya sangat menjunjung tinggi keberagamannya, mereka 

mempunyai rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap sesama meskipun berbeda 

agama. Karena agama dari kedua belah pihak memahami toleransi beragama dan pola 

hubungan antara agama Islam dan Kristen di desa Sicini mempunyai ciri-ciri hubungan 

membaur yang berarti proses hubungan sosial yang mengacu pada persatuan antara 

umat beragama dalam bentuk kerjasama antara kedua belah pihak. Sehingga 

diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk tetap 
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menjalin hubungan silaturahim dan toleransi beragama, sehingga kestabilan sosial 

tetap terjaga dengan baik. 
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Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Nurdin S.Pd selaku Guru SD MI Sicini , 21 Juni 
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Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Mareanus Selaku Pendeta Umat Kristiani, , 24 
Mei 2022 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Bapak H.Teko Selaku Tokoh Masyarakat Islam, 15 Mei 
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Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Muh.saleh Dg. ngemba selaku Tokoh masyarakat 

Islam, 15 Mei 2022 
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Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Demianus selaku Tokoh mayarakat Kristiani, 16 

Mei 2022 
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Gambar 7: Wawancara dengan Bapak H.halik selaku Tokoh Agama Islam, 18 Mei 

2022 
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