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ABSTRAK 

Nama  :Yusniar 

Nim  :30500118030 

Jurusan :Studi Agama-Agama 

Judul  :Interaksi Sosial Masyarakat Lokal Dengan Masyarakat 
Tionghoa di Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar 

Skripsi yang berjudul “Interaksi Sosial Masyarakat Lokal Dengan 
Masyarakat Tionghoa di Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar”. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana asal mula masyarakat 
Tionghoa bermukim di Kel. Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar? (2) 
Bagaimana konsep interaksi sosial masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa 
di Kel. Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar? (3) Bagaimana implementasi 
konsep interaksi sosial masyarakat lokal dan masyarakat Tionghoa berdasarkan 
agamanya di Kel. Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar?. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan historis, teologis dan sosiologis. Adapun 
sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh masyarakat Kel. 
Benteng Kab. Kep. Selayar. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari 
buku, artikel dan skripsi. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan 
analisis data digunakan melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) masyarakat Tionghoa masuk 
ke wilayah Kab. Selayar pada abad 17-18 yang dibuktikan dengan adanya jangkar 
raksasa, dan meriam kuno peninggalan saudagar Cina. Mereka dahulunya berlayar 
sampai ke kampung padang Kab. Selayar untuk berdagang dan melanjutkan 
hidupnya. Kemudian mereka menyebar di sebagian wilayah Kab. Selayar 
termasuk Kel. Benteng. (2) konsep interaksi yang dilakukan masyarakat Kel. 
Benteng ialah dalam agama Islam konsep yang ditanamkan ialah dengan 
menerapkan toleransi umat beragama dan konsep kedamaian dan kerukunan 
dalam masyarakat. Konsep dalam agama Kristen ialah saling menanamkan cinta 
kasih sesama manusia, kerukunan dan kedamaian dengan saudara-saudara sesama. 
(3) implementasi konsep interaksi sosial di Kel. Benteng ialah dengan saling 
mengasihi sesama manusia, menghormati dan menghargai satu sama lain dan 
tidak membatasi untuk berinteraksi dengan orang lain maka kerukunan umat 
beragama dalam masyarakat akan terjalin dengan baik dan terhindar dari adanya 
konflik. 

Implikasi penelitian ini adalah: (1) kehidupan interaksi sosial untuk 
menghindari terjadinya konflik ialah dengan saling memahami dan menerapkan 
toleransi dalam kehidupan masyarakat. (2) untuk seluruh masyarakat dalam 
berinteraksi sosial harus menjalin kehidupan dengan saling menghargai dan 
menghormati suatu perbedaan sehingga dalam masyarakat terjalin dengan 
keharmonisan. 

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Masyarakat, Tionghoa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat yang multikultural. 

Multikultural itu dapat dilihat dari agama, etnis dan ras yang beraneka ragam. 

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut dalam kehidupan sehari-

hari terjadi berbagai aktivitas sosial. Heterogenitas masyarakat Indonesia terjadi 

dikarenakan luasnya Indonesia secara geografis sehingga membentuk suatu 

keanekaragaman yang kompleks dilihat dari berbagai segi dan perspektif.1 

Kemajemukan bangsa Indonesia harus dipandang sebagai salah satu alat 

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan selalu 

mengembangkan sikap toleran, saling menghargai satu dengan yang lain. 

Keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk merupakan sumber 

kekayaan budaya bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diwujudkan 

dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang mengandung arti berbeda-beda  

tapi tetap satu2  

Sebagaimana menurut Sanjatmiko yang dikutip oleh Risnawati 

menyatakan sekurang-kurangnya terdapat 300 suku bangsa yang mendiami 

seluruh wilayah nusantara. Dari jumlah golongan etnis (suku  bangsa) tersebut 

secara umum bangsa Indonesia terbagi dalam dua golongan besar yakni golongan 

 
1 Puput Arisman, Yohanes Bahari, dan Fatmawati, “Interaksi Sosial Antar Etnis Melayu 

dan Tionghoa di Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat”, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Khatulistiwa, 4(6), (2015), h. 2-3 

2 Lely Nisvilyah, “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam memperkokoh Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu 

Kabupaten Mojokerto”, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2(1), (2013), h.383 
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etnis pribumi seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan golongan pendatang 

seperti India, Arab, Eropa serta Tionghoa. 3 

Tionghoa awal kedatangannya di Indonesia, mereka menganut agama 

Konghucu dan Tao, seperti yang diyakini dari Negara asalnya. Namun ketika 

Tionghoa sampai ke Indonesis dan menyebar ke kota-kota yang ada di Indonesia 

mereka mendapat pengaruh sistem kepercayaan lokal dimana mereka bermukim.4 

Salah satu golongan pendatang yang hampir tersebar luas di seluruh kota-

kota yang ada di Indonesia adalah Tionghoa. Tionghoa menyebar luas dan 

berlayar ke daerah-daerah karena keahliannya dalam bidang perdagangan. 

Sebagian besar kota-kota di Indonesia mempunyai jejak-jejak kehadiran  etnis 

Tionghoa dan menyebar luas. Sulawesi Selatan salah satunya. Ada beberapa 

daerah di Sulawesi Selatan yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa di antaranya 

adalah Kabupaten Kepulaun Selayar. 

Kabupaten Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang memiliki luas sebesar 1.357,03 km2 dan memiliki 

penduduk sebanyak 137.071 jiwa. Yang ibu kota kabupaten selayar adalah Kota 

Benteng. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana 

Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Daerah ini memiliki kekhususan yakni 

satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari 

daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk 

 
3 Andi Risnawati, “Relasi Masyarakat Lokal Selayar dan Tionghoa Dalam Bidang 

Perdagangan”, Skripsi (Makassar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universita Hasanuddin, 2017), 

h. 1. 

4 Ahmad Danawir, “Fenomena Keberagaman Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2016), h. 20. 
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suatu wilayah kepulauan.5 Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga 

karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju 

ke timur dan ke barat. Kabupaten  Selayar cukup signifikan sebagai salah satu 

kabupaten maritim di Sulawesi Selatan, secara geografis dikelilingi oleh lautan 

yang merupakan simpul lalu-lintas perhubungan laut.6 Masyarakat Selayar 

mayoritas menganut ajaran agama Islam, adapun lainnya  diantaranya yang 

menganut Agama Kristen dan Hindu. 

Sebagai kepulauan yang berada di antara jalur alternatif perdagangan 

internasional menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat 

perdagangan, tidak heran jika banyak pedagang-pedagang nasional maupun 

internasional yang singgah di Selayar, Tionghoa salah satunya. Jejak-jejak 

keberadaan orang Tionghoa di Selayar bermula pada Tahun 1235 M. Keberadaan 

orang Tionghoa di Selayar sudah bermukim sangat lama.7  

Dalam perjalanan kehidupan masyarakat Tionghoa, mereka menyesuaikan 

diri dengan kebudayaan dimana mereka bertempat tinggal. Begitu pula dengan 

sistem kepercayaan yang mereka anut.8 Tionghoa yang bertempat tinggal di 

Kabupaten Kepulauan Selayar menganut beberapa kepercayaan yang diyakini. 

Mereka menganut agama yang telah disahkan oleh pemerintah RI yaitu Islam dan 

 
5“Kabupaten Kepulaun Selayar” (Online), tersedia di https://id.m.wikipedia.org. Di akses 

pada 24 Desember 2021 

6 Ahmadin, Nusa Selayar (Makassar: Rayhan Intermedia, 2016), h. 43 

7 Andi Risnawati, “Relasi Masyarakat Lokal Selayar dan Tionghoa Dalam Bidang 

Perdagangan”, Skripsi (Makassar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universita Hasanuddin, 2017) 

h. 8 

8 Ahmad Danawir, “Fenomena Keberagaman Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2016), h.3 

https://id.m.wikipedia.org/
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Kristen. Orang Tionghoa sudah lama berinteraksi dengan masyarakat lokal 

Selayar dan dikenal sebagai pedagang sejak awal kehadirannya di Selayar dengan 

menggunakan bahasa konjo sebagai bahasa komunikasi utama masyarakat selayar 

dengan ini mereka melakukan hubungan baik di dalam kelompok bermasyarakat. 

Dengan menggunakan bahasa konjo ini sudah merupakan suatu simbol bahwa 

mereka ingin bercampur dengan masyarakat lokal Selayar. 

Tionghoa sudah turun temurun tinggal di Selayar, mereka hidup 

berdampingan dengan masyarakat lokal. Orang Tionghoa banyak berhubungan 

dengan masyarakat luas karena perdagangannya menjual barang-barang 

kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, di mata masyarakat lokal, orang Tionghoa 

tampak lebih menonjol sebagai pedagang dibanding masyarakat lokal. 

Selain itu orang Tionghoa juga menyesuaikan diri dengan sistem 

kepercayaan yang ada dalam masyarakat dimana mereka berada. Termasuk sistem 

kepercayaan tradisional yang bersifat animisme dan dinamisme. Mereka juga 

meyakini apa yang dianggap sakral oleh masyarakat-masyarakat lokal.9 

Sebagai mahkluk sosial memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, 

ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku agama, kepercayaan, aliran politik, budaya, 

serta  ciri-ciri fisik dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan 

inilah yang selalu menimbulkan konflik, dan selama masih ada perbedaan 

tersebut, konflik tidak dapat dihindarkan dan akan selalu terjadi.10 Namun dalam 

kehidupan masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal yang ada di Selayar, 

 
9 Ahmad Danawir, “Fenomena Keberagaman Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2016), h.2 
10 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian  (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), h.1-2 
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dengan adanya suatu perbedaan yang dimiliki antara kedua masyarakat tersebut, 

mereka tetap menjaga toleransi yang di bangun bersama sehingga tidak ada terjadi 

konflik antara kedua masyarakat tersebut. Hal tersebut karena adanya interaksi 

sosial atau hubungan yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama 

dalam menjaga toleransi antara kedua masyarakat tersebut. Dalam hal ini, muncul 

sikap kerukunan, muncul sikap solidaritas dan sikap saling menghargai satu sama 

lainnya, meskipun adanya perbedaan budaya dan agama yang dimiliki kelompok 

atau individu dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat Tionghoa merupakan 

suatu komunitas masyarakat yang sudah lama menempati wilayah masyarakat 

Selayar. 

Setiap agama memiliki sikap yang toleran saling menghargai suatu 

perbedaan dalam berinteraksi. Agama mengajarkan pola sikap interaksi dengan 

baik dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain dengan cara melakukan 

kerjasama dan saling membantu. Karena setiap mahkluk sosial memerlukan 

bantuan atau pertolongan orang lain dalam melakukan sesuatu hal. 

Sebagai seorang yang beragama Islam, penulis menganggap hal ini sangat 

menarik untuk dikaji, tujuannya adalah untuk saling mengenal dan memahami 

ajaran diluar dari ajaran Islam. Sebagaimana dalam ajaran Islam diketahui bahwa 

manusia diciptakan berbeda bangsa, suku, agama dan kepercayaan. Dibalik 

keberagaman itu, kita dituntut untuk saling mengenal dan saling mengerti satu 

sama lain, sebagaimana Allah Berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 13.  
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نْ  م ِ مْ 
ُ
قْنٰك

َ
خَل اِنَّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
ِ   يٰٓا اللّٰه عِنْدَ  مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
ا اِنَّ  لِتَعَارَفُوْاۚ    

َ
قَبَاىِٕۤل وَّ شُعُوْباً  مْ 

ُ
نٰك

ْ
وَجَعَل نْثٰى 

ُ
ا وَّ رٍ 

َ
ذكَ

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ  مْۗ اِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
 ١٣ا

Terjemahanya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.11 

Yaitu ayat yang ditafsirkan di atas. Ini berarti bahwa adalah sesuatu yang 

sangat sulit bahkan mustahil, seorang manusia dapat menilai kadar dan kualitas 

keimanan serta ketakwaan seseorang. Yang mengetahuinya hanya Allah swt. Di 

sisi lain, penutup ayat ini mengisyaratkan juga bahwa apa yang ditetapkan Allah 

menyangkut esensi kemuliaan adalah yang paling tepat, bukan apa yang 

diperebutkan oleh banyak manusia, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha 

Mengenal. Dengan demikian manusia hendaknya memperhatikan apa yang 

dipesankan oleh sang Pencipta manusia Yang Maha Mengetahui dan mengenal 

mereka juga kemaslahatan mereka.12 

Begitupun dalam ajaran agama Konghucu yaitu ajaran persaudaraan 

merupakan landasan utama dalam berinteraksi menegakkan kerukunan umat 

beragama dan kedamaian. Melihat sejauhmana ajaran persaudaraan itu diterapkan 

 
11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 517. 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2 

(Lentera Hati, 2012), h. 264. 
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dalam kehidupan sehari-hari bahkan mampu di kembangkan dalam berbangsa dan 

bernegara.13 

Penulis mencoba membahas masalah ini untuk melihat konsep interaksi 

masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lokal, dan bisa beradaptasi dengan 

kepercayaan yang dianut oleh penduduk setempat.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penulis memfokuskan penelitian ini pada asal usulnya Tionghoa 

bermukim di Selayar, konsep interaksi sosial masyarakat lokal dengan 

masyarakat Tionghoa dan implementasi konsep interaksi sosial masyarakat 

lokal dengan masyarakat Tionghoa berdasarkan agamanya. Adapun yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep interaksi sosial yang dilakukan 

masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa dalam kegiatannya sehari-hari 

dan cara mengimplementasikan konsep interaksi sosial masyarakat lokal 

dengan masyarakat Tionghoa berdasarkan agama yang dianutnya. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, peneliti mendeskripsikan 

istilah-istilah penting dalam rencana judul yang akan diamati lebih jauh dalam 

penelitian ini yaitu, Interaksi Sosial, masyarakat dan Tionghoa. 

a. Interaksi Sosial 

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan timbal balik 

yang terjadi antara masyarakat lokal dengan Tionghoa. Interaksi sosial yang akan 

 

13 Darwis Muhdina dan Muhammad Taufik, “Ajaran Persaudaraan Dalam Agama 

khonghucu Dan Implementasinya Di Kota Makassar”, Jurnal Al-Adyan, 7(1), (2020), h. 25 
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diteliti dalam penelitian ini yaitu berupa konsep interaksi sosial berdasarkan 

agama yang dianutnya yang dilakukan masyarakat lokal dan Tionghoa dalam 

menjaga kerukunan keberagamaan serta ekspresi dalam berinteraksi antara 

masyarakat lokal dan Tionghoa di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Konsep interaksi merupakan dasar-dasar atau abstrak apa yang  dilakukan 

individu atau kelompok untuk menjalin kehidupan dalam suatu lingkungan sekitar 

untuk bisa saling beradaptasi maupun berkomunikasi.  

Implementasi konsep adalah hal-hal tindakan yang dilakukan atau 

pelaksanaan dalam setiap individu atau kelompok dari sebuah konsep yang akan 

dilakukan. 

b. Masyarakat   

Masyarakat adalah sebuah komunitas atau sekumpulan orang-orang yang 

bermukim, berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dengan wilayah 

tertentu atau lingkungan setempat yang saling bekerja sama dalam kelompok-

kelompok sosial. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sekelompok orang-orang yang bermukim di Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. 

c. Tionghoa 

Tionghoa berasal dari Tiongkok (Cina) yang menyebar luas dan 

berkembang di kota-kota yang ada di Indonesia kemudian menyebar ke daerah-

daerah di Indonesia. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok 

orang yang memiliki garis keturunan Tionghoa yang berasal dari Tiongkok yang 
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bermukim di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana asal mula masyarakat Tionghoa bermukim di Kelurahan 

Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar? 

2. Bagaimana konsep interaksi sosial masyarakat lokal dengan masyarakat 

Tionghoa di Kelurahan Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar? 

3. Bagaimana implementasi konsep interaksi sosial masyarakat lokal dengan 

masyarakat Tionghoa berdasarkan agamanya di Kelurahan Benteng Kec. 

Benteng, Kab. Kep. Selayar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka penulis menguraikan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui asal mula masyarakat Tionghoa bermukim di Kelurahan 

Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar. 

b. Untuk mengetahui konsep interaksi sosial masyarakat lokal dengan 

masyarakat Tionghoa di Kelurahan Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar. 

c. Untuk mengetahui implementasi konsep interaksi sosial masyarakat lokal dan 

Tionghoa di Kelurahan Benteng Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar. 

2. Manfaat Penelitian 
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Setelah memaparkan tujuan penelitian, maka peneliti mencantumkan 

manfaat penelitian:  

a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat luas tentang bagaimana berinteraksi dalam  

menjaga kerukunan yang baik sesama manusia, serta dapat menjadikan bahan 

referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian. 

b. Secara praktis, peneliti berharap dapat menambah wawasan pengetahuan 

interaksi yang berbeda keyakinan khususnya dalam kajian studi agama-agama, 

serta menjaga toleransi dan kerjasama yang baik. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka merupakan salah satu yang penulis lakukan untuk 

menemukan data atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan, 

karya tulis tersebut digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. 

1. Hasil penelitian Tomi Rizki Akbar dengan judul ‘Interaksi Sosial 

Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat Pribumi (Studi Kasus 

Masyarakat Cina Benteng di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, 

Kota Tangerang)’. Dia menjelaskan bahwa aktivitas interaksi sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan adanya suatu hubungan kerja sama, 

adanya rasa toleransi yang tinggi, adanya saling menghargai akan budaya 

dan agama, dan juga memiliki sifat terbuka akan perbedaan yang ada.14  

 
14 Tomi Rizki Akbar, “Interaksi Sosial Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat 

Pribumi (Studi Kasus Masyarakat Cina Benteng di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, 

Kota Tangerang)”, Skripsi (Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2020). 
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Adapun yang membedakan dari penelitian di atas dengan 

penelitian ini ialah skripsi Tomi Rizki Akbar memfokuskan gambaran 

proses interaksi sosial dan faktor-faktor terjadinya integrasi sosial 

sedangkan penelitian ini memfokuskan konsep interaksi sosial dalam 

menjaga toleransi komunitas lokal dengan warga Tionghoa yang memiliki 

keyakinan yang berbeda. 

2. Dalam penelitian, Isnaeni Dian Imanina K dengan judul ‘Interaksi Sosial 

Etnis Lokal dan Etnis Tionghoa Dalam Pencegahan Konflik di Kota 

Makassar’ Dia membahas tentang menganalisis bentuk interaksi sosial, 

serta dampak interaksi sosial dalam pencegahan konflik dan peran 

pemerintahan dalam proses interaksi sosial dalam pencegahan konflik. 15 

Adapun yang membedakan dari skripsi di atas dengan penelitian 

ini ialah skripsi dari Isnaeni Dian Imanina K membahas terkait dampak 

pencegahan konflik dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat 

sedangkan penelitian ini membahas terkait konsep interaksi sosial 

berdasarkan agama masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa. 

3. Dalam penelitian, Ahmad Danawir dengan judul ‘Fenomena Keberagaman 

Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar’ yang membahas keberagaman 

masyarakat Tionghoa dan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat 

 

15 Isnaeni Dian Imanina K, “Interaksi Sosial Etnis Lokal dan Etnis Tionghoa Dalam 

Pencegahan Konflik di Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). 
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Tionghoa serta ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat Tionghoa di 

Kota Makassar.16  

Adapun yang membedakan dari skripsi di atas dengan penelitian 

ini ialah skripsi dari Ahmad Danawir berfokus pada ritual-ritual yang 

dilakukan Tionghoa dalam kehidupan sehari-harinya, sedangkan penelitian 

ini membahas konsep-konsep interaksi sosial dalam keberagamaan di 

Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar.  

 
16 Ahmad Danawir, “Fenomena Keberagaman Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2016) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Kehidupan masyarakat, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi sosial 

yang dilakukan dalam masyarakat sosial. karena adanya interaksi sosial manusia 

bisa beradaptasi dengan individu atau kelompok manusai dan bisa saling bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama. 

A. Interaksi Sosial 

Johnson menyatakan bahwa interaksi sosial adalah syarat utama bagi 

terjadinya aktivitas-aktivitas sosial yang didasarkan pada motivasi atau tindakan-

tindakan sosial. Ketika berinteraksi, seseorang atau sekelompok orang berusaha 

atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok.1 

Dalam suatu kehidupan manusia pada hakikatnya merupakan makhluk 

sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan atau pertolongan orang 

lain. Adapun kebutuhan utama dalam kehidupan manusia yaitu kebutuhan adanya 

interaksi sosial yang dilakukan antara individu maupun kelompok. Kebutuhan 

interaksi sosial akan memudahkan dalam menjaga hubungan dan komunikasi yang 

baik antara individu atau kelompok serta menjadi perantara untuk menyesuaikan 

diri dalam lingkungan masyarakat sekitar. 

Interaksi sosial merupakan suatu proses hubungan kontak sosial yang 

saling bekerja sama melahirkan suatu aktivitas sosial. Karena dengan adanya 

interaksi sosial, manusia dapat lebih mudah memahami karakteristik dalam suatu 

 
1 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Cet.3; 

Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 20 
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perbedaan sehingga tidak adanya konflik sosial yang terjadi dalam lingkungan 

setempat. 

1. Interaksi Sosial Sebagai Faktor Utama Dalam Kehidupan Sosial 

Interaksi sosial yang juga dapat dinamakan proses sosial, oleh karena 

interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial yang 

memiliki peran secara aktif. Interaksi sosial antara kelompok manusia terjadi 

antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi 

anggota-anggotanya. Karena interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia 

terjadi pula di dalam masyarakat. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial 

didasarkan pada berbagai faktor.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

berlangsungnya interaksi sosial, baik secara tunggal maupun secara bergabung3 

antara lain: 

a. Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

interaksi, salah satunya segi positifnya adalah bahwa faktor imitasi dapat 

mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 

berlaku. Namun demikian, imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya 

hal-hal yang negatif di mana misalnya, yang ditiru adalah tindakan-tindakan 

yang menyimpang. Kecuali daripada itu, imitasi juga dapat melemahkan atau 

bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang. 

 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 38; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), h.6 1-63 

3 Riska Ramadani, “Pengaruh Interaksi sosial Terhadap Perkembangan Moral Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru”, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h.18  
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b. Faktor sugesti, berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau 

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

pihak lain. Proses ini hampir sama dengan imitasi akan tetapi titik tolaknya 

berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima 

dilanda oleh emosi, hal ini dapat menghambat pikirannya secara rasional. 

c. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan 

dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses 

identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun 

dengan sengaja oleh karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal 

tertentu di dalam proses kehidupannya. 

d. Proses simpati, merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik 

pada pihak lain. Dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat 

penting walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk 

memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.4 

2. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Interaksi merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut 

hubungan antara individu, antara kelompok maupun individu dengan kelompok. 

Ada tiga syarat terjadinya interaksi sosial5 yaitu: 

a. Adanya kontak sosial 

Kontak berasal dari bahasa Latin cum atau con yang artinya bersama-sama 

dan tangere yang artinya menyentuh. Jadi secara etimologi kontak artinya 

 
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 38; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), h.61-64  

5 Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Makassar: Carabaca, 2018), h. 21 
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bersama-sama menyentuh. Secara fisiologis, kontak akan terjadi dalam bentuk 

sentuhan yang dikaitkan dengan masyarakat atau sosial.6 

Kontak sosial merupakan sekelompok orang atau individu dalam 

kehidupan masyarakat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung 

yang dilakukan secara bertemu dan berhadapan langsung atau melalui perantara 

dengan menggunakan sosial media. 

Oleh karena itu sentuhan atau hubungan fisik tidak menjadi syarat utama 

dalam hubungan kontak sosial. Yang dimana kontak sosial memiliki sifat-sifat 

yaitu: 

1) Kontak sosial tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Yang bersifat 

positif mengarah pada suatu kerja sama dalam bidang tertentu, sedangkan 

yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama 

sekali tidak menghasilkan suatu interaksi.  

2) Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer 

terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan 

berhadapan muka, sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu 

perantara.7 

b. Adanya komunikasi 

Komunikasi merupakan aksi antara dua pihak atau lebih yang melakukan 

hubungan dalam bentuk saling menafsirkan atas pesan yang disampaikan oleh 

 

6 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h. 73 

7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 38; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), h. 66 
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masing-masing pihak dan diperlukan adanya pemahaman makna pesan yang 

ditujukan kepada orang lain.8 

Komunikasi dapat diartikan secara umum sebagai suatu bentuk interaksi 

antara individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun non-

verbal, dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu pesan atau perasaan, dengan 

cara yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, dan yang mampu menghasilkan 

tanggapan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak.9 

Dalam komunikasi memiliki sifat-sifat yaitu, komunikasi positif 

merupakan pihak-pihak yang melakukan komunikasi ini terjalin kerja sama 

sebagai akibat kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan bersama. 

Sedangkan komunikasi negatif merupakan pihak-pihak yang melakukan 

komunikasi tersebut tidak saling mengerti maksud masing-masing pihak sehingga 

tidak menghasilkan kerja sama.10 

c. Adanya adaptasi  

Adaptasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Adaptasi 

yang terjadi pada setiap etnis bangsa ada beberapa tipe model, diantaranya: 

1) Adaptasi yang dilakukan pendatang terhadap penduduk setempat. 

2) Adaptasi yang dilakukan penduduk setempat oleh pendatang. 

 

8 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011) h. 75-76 

9Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, dan Yohanes Babari, Relasi 

Dengan Sesama (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), h. 113-114 

10 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h. 77 
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3) Adaptasi yang tidak dilakukan oleh pihak manapun, di mana masing-

masing etnis bangsa saling berdiam diri tanpa melakukan adaptasi11 

3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

a. Interaksi sosial bentuk asosiasi 

Bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya bentuk proses asosiasi 

meliputi kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha 

antara individu atau antara kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.12  

Fungsi kerja sama menurut oleh Charles H. Cooley yang dikutip oleh 

Wahyuni , kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai 

cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi 

kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-

kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting 

dalam kerja sama yang berguna.13 

Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu 

pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan upaya-upaya 

saling mengurangi sumber pertentangan. Sedangkan asimilasi merupakan proses 

sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan 

yang terdapat antara orang perorangan atau antara kelompok sosial yang diikuti 

 

11 Syafruddin Ritonga dan Ian Adian Tarigan, “Pola komunikasi Antar Budaya Dalam 

Interaksi Sosial Etnis Karo dan Etnis Minang di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo”, Jurnal 

Ilmu Sosial, 2(2), (2011), h. 95  

12 “Interaksi Sosial” (Online), tersedia di http://id.m.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial 

Di akses pada 26 Desember 2021 

13 Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Makassar: Carabaca, 2018), h. 25 
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pula usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses 

mental dengan memperhatikan kepentingan bersama.14 

b. Interaksi sosial bentuk disosiasi 

Bentuk disosiasi adalah keadaan realitas sosial dalam keadaan disharmonis 

sebagai akibat adanya tidak saling mengerti antara anggota masyarakat. Proses 

disosiasi meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan.15  

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana individu 

atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian 

umum baik perorangan maupun kelompok manusia dengan cara menarik 

perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan16 

Pertentangan merupakan suatu proses sosial antara individu atau kelompok 

yang saling melawan, memberi ancaman dan kekerasan untuk memenuhi 

tujuannya. Sedangkan bentuk kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang 

sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan.17 

Beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kontravensi yaitu: 

 

14Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h. 79 

15 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h.87 

16Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 38; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), h. 88-91. 

17Interaksi Sosial”(Online), tersedia di http://id.m.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial Di 

akses pada 26 Desember 2021. 



20 
 

 
 

1) Bagi pihak yang menjadi sasaran, tujuan yang hendak dicapai terpaksa 

digagalkan atau ditunda sampai hambatan mereda.   

2) Bagi pihak ketiga secara tidak langsung yang terlibat dalam ketegangan, 

khususnya pihak berwajib harus mengawasi kontravensi tidak berkembang 

menjadi konflik.18 

4. Konsep Interaksi Sosial Berdasarkan Agama 

a. Konsep interaksi sosial agama Islam 

Interaksi masyarakat muslim bertumpu pada aqidah, akhlak dan ideologi yang 

khas. Agama Islam yang membawa misi rahmatan lil ‘alamin, karena itu 

ajarannya yang toleran dan memerintahkan kaum muslim untuk menjalin 

hubungan baik dengan non muslim. Dalam Islam mengajarkan hidup 

berdampingan dengan non muslim secara damai, saling menghormati dan 

beradaptasi dengan baik dalam bermasyarakat dan saling melindungi satu sama 

lain.19 

b. Konsep interaksi sosial agama Khonghucu 

Interaksi antara manusia dengan manusia lainnya sangat diperlukan etika 

dan moralitas dalam bermasyarakat. Dalam ajaran Konghucu sangat menekankan 

dan memegang teguh etika. Etika menempati posisi yang sangat sentral dalam 

semua aspek kehidupan umat Khonghucu, karena etika yang dikembangkan umat 

Khonghucu untuk memperkuat tali persaudaraan yang sangat diperlukan dalam 

 

18 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Cet. 3; 

Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 71. 
19 Saian Muhtadi, “Interaksi Sosial dan Hindu”, Skripsi (Tulungagung: Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2015), h. 16-17. 
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agama Khonghucu. Ajaran etika yang menjadi pondasi awal pembentukan 

karakter dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya.20  

Sebagaimana dalam ajaran sistem etika agama Khonghucu memiliki rasa 

solidaritas dalam berinteraksi sosial. Ajaran Konghucu yang penting dilakukan 

dalam hidupnya untuk untuk menjalin interaksi ada dua, yaitu Yen dan Li. Yen 

artinya cinta atau kerahmahtamahan dalam hubungan dengan seseorang, 

sedangkan Li artinya rangkaian antara perilaku, ibadah, adat istiadat, tata krama 

dan sopan santun.21 

d. Konsep interaksi sosial agama Kristen 

Konsep interaksi sosial dalam agama kristen ialah “Kasihilah sesamamu  

manusia seperti dirimu sendiri”.22  Disini kita diajarkan untuk saling mengasi 

sesama manusia seperti kita menhasihi diri kita sendiri. 

Umat Kristen berdasar dari kerukunan umat beragama, saling 

menghormati, berkomunikasi dan berbuat baik adalah bentuk interaksi yang 

dilakukan. Karena dasar ini bisa saling memahami mengenai kerukunan 

kehidupan bersama antara umat beragama dalam berinteraksi dengan masyarakat 

sosial. dalam suatu kehidupan masyarakat sebuah interaksi sosial memiliki tujuan 

bersama yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan tertentu.23 

 

20 Darwis Muhdina dan Muhammad Taufik, “Ajaran Persaudaraan Dalam Agama 

khonghucu Dan Implementasinya Di Kota Makassar”, Jurnal Al-Adyan, 7(1), (2020), h, 35. 

21 Dewi Anggariani, “Singkritisme Dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat Tionghoa di 

Kota Makassar”, Jurnal Kalam, 5(1), (2011), h. 6 

22 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h. 30 

23 Maulana Rifki, “Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen Dalam Perspektif 

Georg Simmel”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 26-27 
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c. Konsep interaksi sosial agama Budha 

Sebagaimana dalam kehidupan umat Budha sehari-hari berdasar pada 

pedoman Pancasila. Umat Buddha berinteraksi dengan masyarakat tidak 

memandang agama, suku, dan bangsa. Karena dalam berinteraksi masyarakat 

saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia serta hidup bersusila 

dan berkomunikasi dengan baik.24  

d. Konsep interaksi sosial agama Hindu 

Manusia secara individu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Yang menempati suatu wilayah tertentu. Dalam bermasyarakat 

harus menjaga tatanan norma-norma yang mengatur tata cara bergaul kepada 

orang lain maupun terhadap lingkungan sekitar.  Dalam kehidupan masyarakat 

pentingnya menjaga sopan santun yang dikehendaki oleh pergaulan hidup dalam 

berinteraksi. Setiap makhluk sosial tidak lepas dari beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar, karena adaptasi merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan 

setiap manusia  sebagai kesetiakawanan. Setiap umat hindu dalam berinteraksi 

mementingkan sikap toleran terhadap agama-agama lain.25  

B. Masyarakat Lokal 

Masyarakat bisa dikatakan yang bertempat tinggal di suatu wilayah 

tertentu yang di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi. 

Masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu 

 

24 Rahmat Fajri, Roni Ismail, dan Khairullah Zikri, Agama-agama Dunia (Cet. I; 

Yogyakarta: Belukar, 2012), h. 

25 Saian Muhtadi, “Interaksi Sosial dan Hindu”, Skripsi (Tulungagung: Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2015), h. 18-21 
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derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar pada masyarakat adalah lokalitas 

dan perasaan.26 

Masyarakat setempat yang berinteraksi dengan individu dan kelompok. 

Yang dimana kelompok masyarakat sosial saling memerlukan bantuan individu 

atau kelompok lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup bersama. Adanya naluri 

untuk selalu bergantung kepada orang lain sehingga menjadikan manusia hidup 

secara berkelompok. 

Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal 

(wilayah) tertentu. Walaupun sekelompok manusia merupakan masyarakat 

pengembara akan tetapi pada saat-saat tertentu anggota-anggotanya pasti 

berkumpul pada suatu tempat tertentu, misalnya bila mengadakan upacara-upacara 

tradisional. Masyarakat-masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal 

tetap dan permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai 

pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Secara garis besar, masyarakat setempat 

berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-

hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu.27  

Masyarakat merupakan sekelompok orang atau manusia yang hidup 

bersama di wilayah atau daerah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama 

yang dimana masing-masing manusia saling berinteraksi. Dalam kelompok 

masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah saling berinteraksi dan saling 

 

26 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 34; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2002), h. 149 
27 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 34; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2002), h. 149-150 
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mengenal satu sama lain sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara 

keduanya.28 

Dalam suatu masyarakat interaksi sosial itu sangat penting itu 

dikembangkan dengan saling menjalin komunikasi dengan masyarakat lain. 

Dengan terbentuknya interaksi sosial dalam masyarakat satu wilayah bisa saling 

bertukar wawasan pemikiran untuk saling tetap menjaga interaksi sosial dan 

saling mengenal satu sama lain. 

C. Masyarakat Tionghoa 

Kedatangan orang-orang Tionghoa  ke Nusantara diterima secara terbuka, 

sejak tahun 136 SM. Awal kedatangan Tionghoa membawa sistem kepercayaan 

Konghucu. Para perantau Cina menyebar di beberapa kepulauan Nusantara, dan 

mendirikan lembaga-lembaga agama yang dianut seperti rumah abu untuk 

menghormati arwah leluhur mereka, dan membangun kelenteng-kelenteng.29 

Agama Khonghucu sudah hampir satu abad berkembang di tengah-tengah 

masyarakat keturunan Cina di Indonesia.berdasarkan sejarah agama Khonghucu 

sudah ada di Indonesia sejak masa akhir pra sejarah. Pada zaman Hindu, orang-

orang Tionghoa sudah tinggal di berbagai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. 

Kehidupan sehari-hari orang Tionghoa dengan tradisi Khonghucu dapat hidup 

 

28 Tomi Rizki Akbar, “Interaksi Sosial Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat 

Pribumi (Studi Kasus Masyarakat Cina Benteng di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, 

Kota Tangerang)”, Skripsi (Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2020), H. 23 
29 Rahmat Fajri, Roni Ismail, dan Khairullah Zikri, Agama-agama Dunia (Cet. I; 

Yogyakarta: Belukar, 2012), h. 297-298 
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menyesuaikan diri dengan budaya dan berbaur dengan tradisi dan keyakinan yang 

dianut  masyarakat setempat di Indonesia.30  

Konfusionisme (Konghucu), Taoisme, dan Buddhisme merupakan tiga 

agama yang mewarnai dan membentuk kejiwaan dalam keberagamaan bangsa 

Tionghoa. Dalam masyarakat Tiongkok mengakui adanya tiga hal yaitu sistem 

Konfusionime tentang etika masyarakat umum, sistem Taoisme tentang sikap dan 

upacara terhadap alam, dan konsep keselamatan buddhisme tentang hidup sesudah 

mati. Ketiga ajaran Konghucu, Tao dan Buddha melaksanakan tiga jenis 

pelayanan akan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat yang melengkapi sistem 

sosial yang ada.31 

Orang Tionghoa dalam bahasa Indonesia disebut Cina adalah suatu etnis di 

Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok (Cina). Biasanya 

mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang, Tengnang, atau Thongnyin. 

Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tangren. Tangren dikarenakan sesuai 

dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari 

Tiongkok selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang. Sementara 

orang Tiongkok utara menyebut diri mereka sebagai orang Han. Agama yang 

dianut Tionghoa yaitu: Kristen (Protestan & Katolik), Islam, Konghucu, serta 

aliran Taoisme.32 

 

30 Aisjah, Agama Khonghucu (Cet. I; Makassar: Syahadah, 2017), h. 114 
31 Aisjah, Agama Khonghucu (Cet. I; Makassar: Syahadah, 2017), h. 23 

32“Tionghoa-Indonesia” (Online), tersedia di https://id.m.eikipedia.org/wiki/Tionghoa-

Indonesia Di akses pada 27 Desember 2021 

 

https://id.m.eikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.m.eikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
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Orang Tionghoa merupakan sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari 

suku atau bangsa Tiongkok. Kata Tionghoa dalam bahasa Indonesia sering 

dipakai untuk menggantikan kata Cina. Orang tionghoa di Indonesia bermigrasi 

secara bergelombang secara terus-menerus sejak ribuan tahun lalu melalui 

kegiatan dalam bidang perniagaan. 

Orang Tionghoa masuk ke Indonesia terutama berasal dari Provinsi Fukian 

dan Giandong. Dari cara mereka berkomunikasi, mereka dapat dikelompokkan 

dalam empat suku bangsa yaitu, Hok-kian, Hakka, alias Khek, Kanton, dan Tio 

Ciu. Ketiga rumpun ini memiliki bahasa yang berbeda dan tidak saling mengerti 

satu sama lain. Orang Hokkian dipercaya sebagai rumpun Tionghoa pertama yang 

datang ke Sulawesi Selatan, mereka datang secara besar-besaran hingga pada abad 

ke 19. Mereka datang secara bertahap, semula hanya datang untuk berdagang, 

namun lama-kelamaan mereka mulai bermukim terutama di pesisir-pesisir 

pantai.33  

Kedatangan Tionghoa di beberapa kota yang ada di Indonesia termasuk di 

daerah-daerah Sulawesi Selatan terutama Selayar karena Tionghoa datang ke 

Indonesia dikenal sebagai sebuah bangsa yang suka berdagang yang kemudian 

berlayar menyebar ke daerah-daerah untuk melanjutkan bidang perdagangannya. 

 

 
33 Taufik H, Selayang Pandang Pembaruan Cina (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), h. 

18  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan 

(field research) secara kualitatif yang bersifat deskriptif yang merupakan metode 

pada aspek pemahaman terhadap apa yang dilihat. Penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang dilakukan turun secara langsung melihat kejadian atau 

kegiatan interaksi yang dilakukan masyarakat untuk penelitian ini.1 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kelurahan 

Benteng Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana penelitian 

ini fokus kepada interaksi sosial dalam menjaga toleransi masyarakat lokal dan 

warga Tionghoa. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

 Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk dapat 

melihat dan menelusuri bagaimana peran masyarakat berinteraksi dalam bidang 

perdagangan, kerja sama maupun dalam menjaga toleransi keberagamaan dalam 

masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 
1 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet. I; Kediri: Literasi 

Media Publishing, 2015) h. 27 
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2. Pendekatan Histori  

Pendekatan historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara 

sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi  dimasa 

lampau.2 Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah asal usulnya 

Tionghoa masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian menetap dan 

menjadi warga Selayar. 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan Teologis adalah cenderung normatif karena keyakinan teologi 

(keagamaan) menjadi norma dalam melihat dan mengamati suatu fenomena.3 

Pendekatan ini digunakan untuk mengamati cara pandang kehidupan dalam 

menjaga toleransi masyarakat dan konsep interaksinya dalam keagamaan. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang ditelusuri di 

lapangan oleh peneliti dari sumber informan yang diwawancarai adalah tokoh 

masyarakat lokal dan masyarakat Tionghoa di Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 

 
2 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2017), h. 346 

3 Mustading Dg. Mustafa, “Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme 

Beragama”, Jurnal Hunafa, 3(2), (2006), h. 131 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan 

data yang diperoleh pihak lain yang diambil dari buku, artikel, skripsi yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini serta hasil observasi pemerintahan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, dilakukan secara langsung yang diamati dan dilihat langsung di 

tengah-tengah masyarakat bagaimana masyarakat Tionghoa dan 

masyarakat lokal berinteraksi. 

2. Wawancara (Interview), mengumpulkan data yang dilakukan secara turun 

langsung ke lokasi mewawancarai informan yaitu masyarakat lokal dan 

warga Tionghoa mengenai bagaimana asal usul bermukimnya Tionghoa di 

Selayar, bentuk interaksinya dan cara menjaga toleransinya. 

3. Dokumentasi, dilakukan dokumentasi/pemotretan untuk memberikan 

gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat lokal dan masyarakat 

Tionghoa menjalin interaksi dan toleransi dalam beragama. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian 

ini dalam mengumpulkan data yang relevan. Dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif, maka instrument didukung dengan pedoman observasi, wawancara 

dengan alat tulis menulis, kamera atau perekam suara.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan 

sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 
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sosial, akademis dan ilmiah.4  Analisis data berasal dari pengumpulan data. Oleh 

karena itu analisis data disini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang 

terkandung dalam data ini.5 Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dan 

analisis data yang bersifat kualitatif dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Langkah-langkah analisis yang digunakan peneliti, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.6  

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi data yang 

tersusun dalam bentuk sederhana dan mampu memaparkan data yang jelas yang 

mudah dipahami oleh pembaca. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan Langkah terakhir yang dilakukan 

peneliti yang telah disajikan dan menghasilkan informasi berupa ringkasan hasil 

penelitian yang jelas dan singkat. 

 

 
4 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Cet. I; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 191 

5 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar metodologi Penelitian,  (Cet. I: Kediri: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 89 

6 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Cet. I; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 194 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Peta Kecamatan Benteng 

 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten yang ada 

di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki keunikan tersendiri yang dimana 

seluruh wilayah Kabupaten Selayar terpisah dari daratan Sulawesi Selatan sendiri. 

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar  letak astronomi berada pada 

bujur timur  yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan teluk Bone di 

sebelah utara, berbatasan dengan provinsi NTT di sebelah selatan, berbatasan 

dengan laut Flores dan selat Makassar sebelah barat, kemudian sebelah timur 
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berbatasan dengan Laut Flores NTT.  Untuk melakukan perjalanan keluar daerah 

Selayar menggunakan transportasi jalur udara yang ditempuh dengan 

menggunakan pesawat melalui Bandara H. Aroeppala dan jalur laut bisa ditempuh 

melalui Kapal very/ Pelni. 

Nama Selayar berasal dari kata sansekerta yang berarti satu layar, karena 

konon banyak perahu dengan satu layar yang singgah di pulau ini. Selayar pula 

dinamakan  dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa bagi para 

pelaut. Berdasarkan letak, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kepulauan 

yang terletak diantara jalur alternatif perdagangan, yang menjadikan Selayar 

sebagai pusat perdagangan. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 11 kecamatan 

yang terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan meliputi 6 

kecamatan dan wilayah kepulauan meliputi 5 kecamatan yang ibukotanya terletak 

di Kecamatan Benteng yang memiliki luas sebesar 1.357,03 km2 dan ketinggian 

dari permukaan laut 1, 75 mdl.  Kecamatan benteng memiliki 3 kelurahan yaitu 

Kelurahan Benteng, Kelurahan benteng Utara, dan Kelurahan Benteng Selatan 

namun yang menjadi tempat fokus peneliti adalah Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dimana Kelurahan Benteng yang 

berada di tengah-tengah Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Kelurahan Benteng kecamatan Benteng adalah salah satu kawasan 

perdagangan Kota Selayar. Perbatasan kelurahan Benteng adalah sebelah utara 

berbatasan dengan Kelurahan Benteng Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Benteng Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan 
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Putabangun, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar yang dimana 

Kelurahan Benteng memiliki 7 lingkungan, yaitu: 

a.  Lingkungan Tanadoang 

b. Lingkungan Tanadoang Timur 

c. Lingkungan Pasanggarahan 

d. Lingkungan Pasanggarahan Timur 

e. Lingkungan Lango-lango 

f. Lingkungan Lango-lango Barat 

g. Lingkungan Bua-bua 

Yang dimana jumlah penduduk Kelurahan Benteng semakin berkembang 

setiap tahunnya. Perkembangan penduduk di Kelurahan Benteng di pengaruhi 

oleh faktor alamiah seperti kelahiran generasi baru, non alamiah seperti migrasi, 

dan kematian. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan kepadatan penduduk di 

Kelurahan Benteng seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk 3 Tahun Terakhir Kelurahan Benteng 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Kepala Keluarga 

2016 5.570 5.600 11.170 2.298 

2017 5.480 5.747 11.227 2.438 

2018 5.446 5.744 11.192 2.441 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Kelurahan Benteng 

     Jenis Kelamin Jumlah Kepala Keluarga 

Laki-Laki 5.448 jiwa 2. 441 
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Perempuan 5.744 jiwa  

Total 11. 192 jiwa 2.441 KK 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk di Kelurahan 

Benteng sebanyak 11.192 jiwa dan 2.441 Kepala keluarga. Dapat kita lihat pada 

tabel diatas penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk Laki-laki. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Penganut Agama Laki-Laki Perempun Jumlah 

Islam 5.300  5.592  10.892  

Protestan  131  145  276  

Katolik 3  1  4  

Buddha 13  6  19  

Khonghucu 1    1  

Total 5. 448  5.7444  11.192  

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk 

Kelurahan Benteng adalah pemeluk agama Islam, agama Kristen pemeluk 

terbanyak kedua, agama Buddha terbanyak ketiga dan yang terakhir pemeluk 

agama Konghucu paling sedikit. 

Tabel 4 

Data Kelurahan Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 145  169 

2 Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group 221  369 

3 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 31  79 

4 Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 882  938 

5 

Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak 

tamat 84 105 

6 Tamat SD/Sederajat 930 967 
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7 Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 371 292 

8 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 296 392 

9 Tamat SMP/Sederajat 791 861 

10 Tamat SMA/Sederajat 810 865 

11 Tamat D1/Sederajat - - 

12 Tamat D2/Sederajat 169 106 

13 Tamat D3/Sederajat 70 145 

14 Tamat S1/Sederajat 524 301 

15 Tamat S2/Sederajat 67 71 

16 Tamat S3/Sederajat - - 

17 Tamat SLB 5 9 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di 

Kelurahan Benteng adalah orang-orang yang berpendidikan bagus dan masih 

menjunjung tinggi dunia pendidikan untuk memperoleh wawasan pengetahuan 

dan ilmu yang lebih luas dan mengmbangkan potensinya dalam kehidupan 

masyarakat sekitar dan bisa bermanfaat bagi orang lain. 

Tabel 5 

Para Pejabat Kepala Kelurahan 

No. Nama Masa Jabatan 

1  Zulfikri, S.STP 2003 – 2006 

2  Andi Irsan, S.STP 2007 – 2011 

3  Mohammad Basir, SH 2011 – 2012 

4  Andi Asling, S.Sos 2012 – 2015 

5  Andi Batara Gau, S.E 2015 – 2017 

6  Andi Anwar, S.Sos 2017 – 2021 

7  Ahmad Ashar, S.Sos 2021 - Sampai Sekarang 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

2. Kondisi Masyarakat Sosial 

Masyarakat sosial merupakan sekumpulan orang atau individu yang saling 

berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat lain untuk saling menjaga 

hubungan yang baik. Begitupun masyarakat Kelurahan Benteng mereka saling 
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berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain dengan tidak membeda-bedakan 

suku, ras, dan agama yang dianut. Dengan adanya interaksi masyarakat mudah 

saling kenal dan saling membantu satu sama lain dan bisa menjalin hubungan 

yang baik sampai kejenjang yang lebih serius. 

Kehidupan masyarakat sosial kelurahan Benteng yang memiliki perbedaan 

suku dan agama, masih menjalin silaturahmi dan kerukunan yang baik. karena 

masyarakat lokal dan masyarakat Tionghoa saling bekerjasama untuk tetap 

menjaga toleransi dan kerukunan masyarakat. menjalin komunikasi langsung 

dengan baik berbagi cerita bersama. Menurut hasil wawancara penulis dengan 

Hasrianti selaku masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Kita di sini selalu berbaur dan bergabung dengan masyarakat lokal, duduk-
duduk sama bercerita saling membantu intinya kita disini baku keluarga 
maki tidak saling memandang jaki ini masyarakat lokal atau masyarakat 
Tionghoa karena sama rata jaki. Kita disini biasa seperti maki orang 
bersaudara semua, kalau tidak ada yang tau yah bertanya maki sama 
tetangga-tetanggata kah disini jugakan sudah lama maki hidup 
berdampingan dengan masyarakat lokal jadi bisa maki saling memahami 
satu sama lain. Kalau kita disini Alhamdulillah yah hidup rukun tidak 
saling membeda-bedakan karena kita disini mudah berbaur dengan orang.1 

Begitupun dengan hasil wawancara penulis dengan Patta Lolo DM selaku 

masyarakat lokal, mengatakan bahwa: 

Masyarakat disini kami selalu berbaur dan bergaul dengan masyarakat 
Tionghoa maupun masyarakat lokal kami tidak memandang dia keturunan 
Tionghoa maupun tidak, dia beragama Islam maupun non Muslim kita 
tetap mau menjalin persaudaraan dan menjaga silaturahmi. Disini kita juga 
menjaga kerukunan umat beragama dan saling menghargai suatu 
perbedaan. Kemudian kerukunannya di sini Alhamdulillah baik dan tertib, 
disini juga toleransinya bagus dan damai.2 

Kehidupan masyarakat di kelurahan Benteng seperti yang dilihat peneliti 

masyarakat lokal dengan Tionghoa hidup berdampingan dengan menjalin 

 
1 Hasrianti (29 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 3 Maret 2022 

2 Patta Lolo DM, (68 Tahun) Ketua FKUB, Wawancara, Benteng 1 April 2022 
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kerjasama dan saling berbaur tidak saling memandang suku, ras dan agama. 

Mereka pun juga saling melakukan perkawinan antara masyarakat lokal dengan 

Tionghoa dan mereka pun tidak saling bermusuhan ataupun berkelahi. Mereka 

tetap saling menghormati dan menjalin silaturahmi dengan baik.   

3. Topografi, Iklim dan Tanah                                                              

Kelurahan Benteng mempunyai bentuk wilayah yang dataran rendah yang 

berada di tepi pesisir pantai. Daerah ini mempunyai tanah yang datar yang 

merupakan kawasan perkantoran, pertokoan bisnis dan kawasan industri. 

Curah hujan Kelurahan Benteng 210 mm dengan jumlah bulan hujan juni-

september, ketinggian dari permukaan laut 1,75 mdl, dan suhu rata-rata harian 250 

C-370 C. Kelurahan Benteng mempunyai jenis tingkat erosi tanah yaitu erosi 

ringan 0,1Ha/m2, erosi sedang 0,12Ha/m2, erosi berat 0,2Ha/m2 dan yang tidak 

ada erosi 670Ha/m2.3 

4. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana di Kelurahan Benteng sudah berkembang. 

Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Benteng yaitu: 

a. Prasarana dan Sarana Kesehatan 

Prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Benteng terdiri atas 4 

posyandu dan 1 puskesmas. Dengan adanya sarana kesehatan di Kelurahan 

Benteng masyarakat lebih mudah berimunisasi dan berkonsultasi mengenai 

penyakit dan kesehatannya. Karena Kesehatan merupakan kebutuhan bagi 

kehidupan manusia. 

 
3 Profil Kelurahan Benteng Tahun 2018 
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b. Sarana Pendidikan 

Dalam kehidupan masyarakat sarana pendidikan sangat penting bagi 

kelangsungan hidup. Karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena Pendidikan merupakan salah satu 

proses berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sarana 

pendidikan yang terdapat di Kelurahan Benteng sebagai berikut: 

Tabel 6 

Sarana Pendidikan Kelurahan Benteng 

Sarana Pendidikan Jumlah Sekolah Tenaga Pendidik 

 Play Group 6 31 

 TK 7 66 

 SD 3 106 

 SMP 2 89 

 SMA/SMK 3 160 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang terdapat 

di Kelurahan Benteng cukup berkembang dalam kehidupan masyarakat. Karena 

dengan adanya sarana pendidikan masyarakat lebih mudah belajar, menambah 

wawasan lebih luas dan memanfaatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dengan 

baik. 

c. Sarana Peribadatan 

Masyarakat Kelurahan Benteng menganut beberapa agama yang diyakini, 

yaitu Agama Islam, Protestan, Katolik, Budha Dan Konghucu. Dari masing-

masing agama, masyarakat bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan 

masing-masing dan setiap agama memiliki tempat peribadatan yang khusus 

sebagai berikut: 
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Agama Islam memiliki 11 tempat peribadatan ialah mesjid yang digunakan 

untuk beribadah bagi masyarakat penganut agama Islam. Kelurahan Benteng 

mempunyai satu mesjid besar yaitu mesjid Agung Al-Umaraini yang dibangun 

pada tahun 1956 yang berada di tengah-tengah kota. Tempat Peribadatan bagi 

masyarakat penganut agama Kristen Protestan 1 buah gereja. Dan tempat 

peribadatan bagi masyarakat penganut Pentakosta 1 buah gereja yang dibangun 

pada tahun 2011 terletak di Kelurahan Benteng. 

Tempat peribadatan umat Kristen Katolik, ketika beribadah masih 

bertempat di salah satu rumah-rumah masyarakat yang menganut agama Kristen 

Katolik, karena mereka belum mempunyai bangunan gereja yang digunakan untuk 

beribadah. Begitupun juga agama Budha dan Konghucu belum memiliki 

bangunan rumah peribadatan, mereka sementara masih beribadah di rumah 

masing-masing ataupun di salah satu rumah yang ingin mereka tempati untuk 

beribadah bersama-sama. 

5. Kondisi Ekonomi 

Sumber mata pencaharian dan penghasilan masyarakat Kelurahan Benteng 

sangat beragam sebagai berikut: 

Tabel 7 

Sumber Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempun Jumlah 

1 Petani 102 6 108 

2 Buruh Migran 15   15 

3 Pegawai Negeri Sipil 599 1.039 1.638 

4 Peternak 97 28 125 

5 Nelayan 69   69 

6 Montir 45   45 



40 
 

 
 

7 Dokter Swasta 17 30 47 

8 Bidan Swasta   9 9 

9 Perawat Swasta   8 8 

10 TNI 35   35 

11 POLRI 142   142 

12 Pensiunan 301 692 993 

13 Pengusaha Kecil dan Menengah 423 345 768 

14 Notaris 1   1 

15 Dukun Kampung Terlatih   1 1 

16 Karyawan Perusahaan Swasta 29 25 54 

17 Wiraswasta 563 573 1.136 

18 Jasa/Lainnya 672 984 1.656 

19 Tukang Becak 67   67 

20 Tukang Kayu 49   49 

21 Tukang Las 3   2 

22 Tukang Batu 108   108 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber mata pencaharian 

penduduk di Kelurahan Benteng yang paling banyak adalah pekerjaan dalam 

bidang jasa dan PNS.  

B.  Asal Usul Bermukimnya Tionghoa di Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

Sejarah masuknya Tionghoa di Selayar tidak terlepas dari aspek dalam 

bidang perdagangan Tiongkok yang datang ke Indonesia. Mula-mula Tionghoa 

berada di selayar mereka berkelana dan di katakan berlayar sampai ke kabupaten 

kepulauan Selayar kapalnya selalu mendarat di Pelabuhan kampung Padang 

menjadi tempat persinggahan mereka untuk mencari pembekalan melanjutkan 

hidup. Kemudian Tionghoa mulai bermukim di kampung Padang dan tidak 

kembali lagi ke negaranya. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat 
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Lokal dan Tionghoa.  Menurut hasil wawancara penulis dengan Henrik selaku 

masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Saya kurang tahu pasti tetapi setahu saya asal usulnya Tionghoa bermukim 
di Selayar berawal dari kapal sampa kong yang terdampar dan tenggelam 
di desa padang, terus Sebagian masyarakat Tionghoa menyebar turun ke 
Benteng dan kebanyakan orang Tionghoa berasal dari desa padang dan 
menyebar menetap di Benteng. Dan ditemukannya jangkar Raksasa dan 
meriam raksasa peninggalan saudagar orang Tionghoa yang masih 
tersimpan di desa Padang. Kampung padanglah yang dikenal awal 
masuknya Tionghoa di kepulauan Selayar.4 

Hal tersebut juga diungkapkan Pendeta Frengky Wijayanto mengatakan bahwa: 

Asal-usulnya Tionghoa bermukim disini saya kurang tau juga tetapi ada 
informasi bahwa orang Tionghoa kan pertama mendarat dari saudagar 
Tionghoa itu awalnya mereka bermukim di Selayar berawal dari kampung 
padang yang dermaga pertama itu cuma saya tahunnya saya tidak tahu.5 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertama 

kali masyarakat Tionghoa masuk di Selayar berawal dari persinggahannya di 

kampung Padang mereka berlayar sampai mendarat di pelabuhan kampung 

Padang dan mulai bermukim dan menyebar di kampung Padang. Dari situlah 

mereka mulai menetap tinggal di kampung Padang kemudian mereka menyebar di 

sebagian Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Kampung padang atau yang biasa disebut Desa Nelayan di balik 

ketandusannya memiliki banyak sejarah masa lalu lintas pelayaran dan 

perdagangannya pada abad 17-18 yang dibuktikan dengan adanya jangkar raksasa 

dan meriam kuno peninggalan saudagar Cina.  

Kata padang yang berarti tumpukan pasir. Pada masa lalu, padang 

merupakan daratan buatan manusia untuk memfasilitasi jalur perdagangan. 

 
4 Henrik (31 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 8 Maret 2022 

5 Frengky Wijayanto (42 Tahun) Pendeta Penta Kosta, Wawancara, Benteng 25 Maret 

2022 
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Masyarakat kampung padang dahulu menumpuk terumbu karang dengan pasir 

pantai dan bebatuan sebagai perekat dan sebagai pendataran wilayah untuk 

dijadikan wilayah baru atau memperluas wilayah padang dengan dijadikannya 

area pembangunan tempat tinggal mereka. 

Kampung padang sudah mulai menjadi tempat persinggahan dalam 

pelayaran masa lalu, dimungkinkan oleh letaknya yang strategis untuk 

persinggahan kapal-kapal pedagang Tionghoa dari negaranya. Perkembangan 

masyarakat Tionghoa di Selayar terutama di kampung padang, bukan hanya 

menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang tetapi masyarakat lokal dengan 

Tionghoa sudah terjalin hubungan yang sangat dekat sehingga saling mengikat 

pernikahan. 

Mengingat pada waktu dulu di perairan kampung Padang Kepulauan 

Selayar di ramaikan oleh bajak laut seorang saudagar Cina yang bernama Baba 

Desan yang dalam perjalanannya melengkapi kapalnya dengan peralatan senjata 

berupa Meriam, tombak serta panah untuk menjaga dan melindungi diri dari 

segala marabahaya yang akan mengancamnya. Konon katanya Saudagar Cina ini 

datang bersama barang dagangannya dengan tujuan mencari perairan baru untuk 

mendapatkan hasil laut.6 Menurut informasi yang didapatkan, Meriam kuno 

peninggalan sejarah Tionghoa yang terdapat di kampung Padang adalah milik 

Baba Desan seorang saudagar dari Cina yang pernah berlayar dan tinggal menetap 

di kampung tersebut, kemudian Meriam kuno diamankan oleh masyarakat 

setempat sebagai peninggalan sejarah orang-orang Tionghoa. Selain itu kampung 

 
6 Ahmadin, Nusa Selayar (Makassar: Rayhan Intermedia, 2016), h. 67 
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padang mulai merupakan tempat persinggahan untuk menambah pembekalan dan 

berlindung dari cuaca buruk untuk melanjutkan tujuan selanjut berlayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Meriam Kuno Peninggalan Saudagar Cina 

Berdasarkan gambar diatas ketiga meriam tersebut memiliki Panjang dan 

diamater yang berbeda-beda yaitu: 

1) Meriam satu panjangnya 145 cm, diameter atas 11 cm, dan diameter 

bawah 23 cm. 

2) Meriam dua panjangnya 137 cm, diameter atas 46 cm, dan diameter 

bawah 46 cm. 

3) Meriam tiga panjangnya 119 cm, diameter atas 9 cm, dan diameter 

bawah 16 cm. 

Selain itu di perkampungan nelayan ini juga ditemukan peninggalan 

berupa jangkar raksasa. Berdasarkan cerita rakyar yang berkembag konon katanya 

pada akhir abad ke-17 dan 18 ditemukannya jangkar raksasa. Masyarakat 

setempat sering menyebutnya benda balango lopinna Sawerigading (jangkar 

kapal milik Sawerigading). Jangkar ini diduga berasal dari saudagar cina yang 
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bernama Gowa Liong Hui yang membawa kapal dagangnya yang sangat cukup 

besar berlayar melewati kampung Padang. Setelah bertahun-tahun kapalnya 

berlayar melalui perairan laut selayar, dan sampai akhirnya rusak dan tidak dapat 

digunakan lagi untuk berlayar.7 Dari kapal tersebutlah jangkar raksasa itu berasal 

dan diamankan oleh masyarakat setempat dan dijaga baik.       

 

 

 

 

                          

Foto: Jangkar Raksasa Peninggalan Saudagar Cina 

Begitupun jangkar raksasa tersebut keduanya memiliki perbedaan Panjang 

dan lingkar batang masing-masing yaitu: jangkar yang pertama memiliki panjang 

batang 226 cm, panjang lengkungan 167 cm dan lingkar batang 60 cm, kemudian 

jangkar yang kedua memiliki panjang batang 229 cm, panjang lengkungan 117 

cm, dan lingkar batang 70 cm. 

Pada perkembangan selanjutnya padang mulai diramaikan oleh kedatangan 

para saudagar-saudagar yang melakukan pelayaran di perairan kampung Padang 

Selayar. Menurut cerita rakyat seorang saudagar yang berasal dari Minangkabau 

yang bernama Ince Abdul Rahim dalam perjalanannya menuju Maluku, singgah di 

perairan Selayar dan berkenalan dengan Baba Desan. Berkat perkenalan dan 

 
7 Ahmadin, Nusa Selayar (Makassar: Rayhan Intermedia, 2016), h. 65 
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persahabatannya yang terjalin sangat baik, menyebabkan kelompok saudagar yang 

lainnya sering singgah bahkan ada di antara mereka yang melakukan perkawinan 

silang dengan penduduk setempat. Keturunan mereka itulah yang menjadi 

penduduk yang menghuni Kampung Padang.8 

Museum jangkar raksasa dan meriam kuno sangat memberi pengaruh yang 

cukup baik terhadap masyarakat setempat, karena dengan adanya peninggalan 

sejarah Tionghoa banyak pengunjung yang penasaran dan ingin melihat jangkar 

raksasa dan meriam kuno tersebut, pengunjungnya bahkan ada yang dari luar 

daerah, adapun yang dari lau negeri. 

C. Konsep Interaksi Sosial Masyarakat Lokal dengan Masyarakat Tionghoa di 

Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kehidupan masyarakat untuk bisa saling berinteraksi ada konsep yang 

harus dilakukan pada dirinya untuk berbaur dengan orang lain. Interaksi sosial 

merupakan suatu proses hubungan antara individu dengan individu, kelompok 

dengan kelompok dengan adanya rasa kesadaran atas diri masing-masing untuk 

saling berinteraksi yang baik, karena kunci utama untuk menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat sosial dengan cara berinteraksi dan saling memahami satu 

sama lain. 

Kehidupan masyarakat kata interaksi sosial tidak lepas dari kehidupan 

masyarakat karena dengan adanya interaksi sosial dapat dipastikan kerukunan 

antar umat beragama akan terjalin hubungan dengan baik, masyarakat akan lebih 

mudah saling memahami satu sama lain dengan menjalin interaksi dan 

 
8Ahmadin, Nusa Selayar (Makassar: Rayhan Intermedia, 2016), h. 68  
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komunikasi yang baik. Karena dalam setiap masyarakat pasti memiliki sikap yang 

saling bergantung dengan orang lain, karena dengan menjalin hubungan baik 

dengan orang lain walaupun memiliki perbedaan, masyarakat seharusnya saling 

menjaga kerukunan dan kedamaian. Menurut hasil wawancara penulis dengan 

Arfan Arif selaku masyarakat lokal mengatakan bahwa: 

Kalau berbicara dengan interaksi sosial dengan masyarakat Tionghoa, 
inikan masyarakat Tionghoa memang orang-orang yang sudah lama 
tinggal di Selayar jadi kita ini sudah anggap mereka orang Selayar juga. 
Dari segi budaya kita, kita inikan budayanya orang Selayar itu orang yang 
sangat menghargai ta’amu kalaupun dia posisinya sebagai tamu maupun 
pendatang kita itu harus hargai. Dari segi tinjauan agama ya kita ini 
Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya sesama manusia 
kita harus saling membantu dan saling melindungi. Disinikan masyarakat 
Tionghoa juga sudah ada yang beragama Islam sudah jelas mereka itu 
sudah menjadi saudara seiman dan semuslim kita yang terdapat dalam ayat 
yang berbunyi “innamal-mu-minuuna ikhwatung fa ashlihuu baina 
akhowaikum wattaqulloha la'allakum tur-hamuun”, tetapi dengan non 
muslim ini sama kita juga bersaudara namun berbeda keyakinan, walaupun 
berbeda kita tetap saling melindungi dan saling menghormati satu sama 
lain. Karena kita sebagai seorang Muslim wajib saling melindungi mereka 
walaupun bukan seorang Muslim.9 

Ayat yang dimaksud informan terdapat dalam QS Al-Hujurat/59:10 

  إِخوَۡةٞ لۡمُؤمِۡنُونَ ٱإِنَّمَا 
ْ
صۡلِحُوا

َ
  بَيۡنَ  فَأ

َ
مۡۚ وَ أ

ُ
 ٱخَوَيۡك

ْ
َ ٱ تَّقُوا   للَّّٰ

َ
مۡ تُرۡحَمُونَ  ل

ُ
ك
َّ
 ١٠عَل

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.10 

Ayat tersebut mengandung arti persaudaraan dengan saling mendamaikan 

sehingga tidak ada perselisihan atau konflik yang terjadi. 

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara 

dua kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu 

dilakukan. Itu perlu dilakukan dan ishlah perlu ditegakkan karena sesungguhnya 

 
9 Arfan Arif (47 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 25 Maret 2022.  

10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 516. 
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orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, 

kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan 

demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan 

bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat 

langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau 

pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang 

bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri 

kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya 

supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.11 

Thabathaba’i menulis bahwa hendaknya kita menyadari bahwa firman-

Nya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan 

syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang 

mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. 

Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak atau saudara, ada yang ditetapkan 

agama atau undang-undang serta memiliki dampakdampak tertentu seperti hak 

kewarisan, nafkah, keharaman kawin dan lain-lain, dan ada juga yang ditetapkan 

hanya berdasar ketentuan umum (natural) yakni hubungan pertalian keturunan 

atau rahim. Dua orang anak yang lahir dari dua ibu bapak melalui perkawinan 

yang sah menurut agama, adalah dua saudara yang diakui oleh agama, sekaligus 

diakui berdasar ketentuan umum yakni akibat kelahirannya dari ibu dan bapak 

yang sama. Tetapi jika salah seorang dari kedua anak tadi lahir akibat perzinahan, 

maka yang ini bukanlah anak sah yang diakui agama walaupun dia adalah anak 

 
11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, 

h. 247. 
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yang lahir dari sumber sperma yang sama dan rahim ibu yang sama. Anak itu 

adalah anak hanya berdasar ketentuan umum (natural); bukan ketentuan agama. 

Demikian juga anak angkat. Boleh jadi sementara peraturan menilainya sebagai 

anak, tetapi Islam tidak menilainya sebagaimana halnya anak kandung. Nah jika 

demikian, persaudaraan beraneka ragam dan memiliki dampak yang bermacam-

macam.12 

Ada persaudaraan umum (natural) yang tidak memiliki dampak dalam 

ajaran agama seperti lahirnya dua orang dari ayah dan ibu yang sama. Ada juga 

persaudaraan yang memiliki dampak tertentu yang ditetapkan agama, misalnya 

dampaknya dalam pernikahan dan kewarisan. Atau persaudaraan berdasar 

petsusuan, yang juga memiliki dampaknya pada pernikahan, walau tidak dalam 

kewarisan. Dengan demikian, persaudaraan antar sesama manusia pun berbeda-

beda, walau semua dapat dinamai saudara. Demikian lebih kurang uraian 

Thabathaba’i.13 

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan 

kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, 

akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan 

dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada 

puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana 

dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah peperangan.14 

 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, 

h. 248. 
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, 

h. 248. 
14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, 

h. 249. 
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Adapun hadits yang terkait mengenai persaudaraan dan larangan saling 

bermusuhan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 

ْ ْ عَن  س 
َ
ن
َ
ْ أ ن 

ْ ب  ن ْ مَال ك 
َ
ْ أ

َ
ْ  رَسُول ى اللّ 

 
ُْ صَل هْ  اللّ  ي 

َ
مَْ عَل

 
ْ وَسَل

َ
ا قَال
َ
ا تَبَاغَضُوا ل

َ
اسَدُواوَل حَ

َ
ا ت

َ
 تَدَابَرُوا وَل

ونُوا
ُ
بَادَْ وكَ ْ  ع  وَانًا اللّ  خ  ا إ 

َ
ْ وَل

 
ل م ْ يَح  ل  مُس  ْ ل  ن 

َ
جُرَْ أ خَاهُْ يَه 

َ
قَْ أ ْ فَو  اث 

َ
ْ ثَل يَال 

َ
ىْالبخار رواه    .ل  

Artinya: 

Dari Anas bin Malik bahwa Rasululla shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasud, dan jangan 
saling bermusuhan. jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. 
Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiankan saudaranya melebihi tiga 
hari.15 

Hadits diatas menjelaskan bahwa kita dilarang saling bermusuhan dan 

dilarang saling membenci satu sama lain. Bahwasanya kita itu bersaudara saling 

melindungi dan menghargai satu sama lain. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa interaksi 

sosial sangat penting dan harus dijaga dalam kehidupan masyarakat sosial untuk 

saling menghargai satu sama lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama 

dengan menjalin persaudaraan yang baik dan saling melindungi satu sama lain. 

Karena kerukunan dalam suatu masyarakat sangat penting untuk dijaga sehingga 

tidak akan terjadi pertikaian. Dan tidak saling memandang suku, ras dan agama, 

karena kita semua sama.  

Kehidupan masyarakat sosial dengan berinteraksi dalam satu wilayah itu 

sangat diutamakan karena untuk menjalin masyarakat yang harmonis dan menjaga 

 
15 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Al-Bukhari Muslim (Jakarta: PT. Elex 

Komputindo, 2017), h.971 
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komunikasi itu interaksi sosial tetap berjalan dengan baik dengan umat beragama. 

Namun dalam ajaran agama Kristen untuk menjalin interaksi sosial ialah dengan 

saling mengasihi sesama manusia. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

Anto selaku masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Menurut ajaran agama seperti kami orang Kristen perintah yang 
diperintahkan itu sangat jelas bahwasanya itu perintah kasih yang harus 
lebih diutamakan, karena memang hukum kasih itu yang disampaikan 
dalam dalam agama Kristen itu yaitu “kasihi la Allah mu segala hatimu, 
segala kekuatan mu dan segala akal budi mu dan juga kasihi sesama 
manusia seperti dirimu sendiri”, jadi memang ini yang sangat di titik 
beratkan kepada ajaran agama kami yaitu tentang tuntutan kasih.16 

Ayat yang dimaksud informan terdapat dalam Matius 22:37-39 hukum 

yang terutama dalam sikap kehidupan sehari-hari. Hukum terutama yang 

pertama ialah: 

(Matius 22:37) “Kasihilah Tuhanmu, Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu.”17 

Di kutip dalam Penafsira Matthew Henry dari ayat diatas hukum utama 

yang pertama ialah mengasihi Allah adalah perintah pertama dan terutama dari 

semuanya. Allah yang kebaikannya tidak terbatas, sejak permulaan dan selama-

lamanya, harus menjadi pertama-tama untuh dikasihi, tidak boleh ada yang 

dikasihi selain Dia dan apa yang dikasihi karena Dia. Kasih adalah hal pertama 

dan terutama yang dituntut Allah dari diri kita, dan karena itu menjadi hal pertama 

dan terutama yang kita persembahkan kepadanya.18 

Hukum terutama yang kedua ialah: 

 
16 Anto (48 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 1 Maret 2022. 

17 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h. 30 

18 “AlkitabSabda”, (Online), tersedia di 
https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=Mat&chapter=22&verse=39&cmt=full#SH_4 Di 
akses pada 27 Juni 2022 

https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=Mat&chapter=22&verse=39&cmt=full#SH_4
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(Matius 22:39) “Kasihilah sesamamu  manusia seperti dirimu sendiri.”19 

Di kutip dalam Penafsira Matthew Henry dari ayat diatas ialah kita harus 

mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, dengan sikap jujur dan 

tulus seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus menjadikan diri kita 

pelayan demi kesejahteraan dan kedamaian bersama saudara-saudara kita.20  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

konsep interaksi juga harus diutamakan cinta kasih kepada Allah dan sesama 

manusia untuk menjalin keharmonisan dalam bermasyarakat dengan satu wilayah 

tertentu. Karena dalam ajaranya agama Kristen tuntutan yang utama adalah cinta 

kasih kepada Allah dan saling mengasihi sesama manusia. 

Alfian selaku masyarakat Tionghoa juga mengatakan bahwa: 

Konsep Interaksi saya yah beradaptasi dengan masyarakat sekitar seperti 
pada umumnya soalnyakan kita dari kecil sudah berbaurmi sama orang 
lokal sini juga kita ikutimi caranya mereka bagaimana untuk saling 
menjaga kebersamaan ini dengan rukun dan menjalin hubungan yang baik 
sesama manusia. Kemudian kita juga disini toleransinya baik karena kita 
juga sudah berbaur sejak lama. Keluarga juga disini sudah ada 
campurannyami juga jadi kita disini sudah seperti keluarga kita tidak 
membatasi untuk bergaul dengan siapapun.21 

Hal yang diungkap oleh informan tersebut sesuai dengan apa yang ada 

didalam Al-Kitab, persaudaraan yang rukun terdapat dalam Mazmur 133:1 ialah: 

(Mazmur 133:1) “Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila 
saudara-saudara diam bersama dengan rukun.”22 

Wopa Wetik selaku masyarakat Tionghoa juga mengatakan bahwa: 

 

19 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h. 30 

20 “AlkitabSabda”, (Online), tersedia di 
https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=Mat&chapter=22&verse=39&cmt=full#SH_4 Di 
akses pada 27 Juni 2022 

21 Alfian (25 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 5 Maret 2022 

22 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h.671 

https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=Mat&chapter=22&verse=39&cmt=full#SH_4
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Konsep interaksi kita disini dengan cara beradaptasi satu sama lain saling 
kerjasama dalam bidang perdagangan dan saling membantu. Kita disini 
berbaur dengan dengan siapa saja tidak memandang masyarakat lokal 
maupun masyarakat Tionghoa karena kita semua sama. 23  

Menurut ungkapan diatas tidak ada batasan untuk berinteraksi dengan 

masyarakat sekitar baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat Tionghoa 

meskipun berbeda agama atau keyakinan disini tetap saling menghormati dan 

menghargai suatu perbedaan dan saling menjaga kerukunan dalam masyarakat, 

karena dengan adanya perbedaan masyarakat akan menyadari rasa saling 

menghormati suatu perbedaan yang harus dijaga agar tidak terjadi pertikaian di 

dalam masyarakat sosial. 

Setiap manusia memiliki konsep interaksi sosial yang berbeda-beda dalam 

kehidupan lingkungan sehari-hari. Dalam masyarakat yang beragam karena 

perbedaan tidak menghalangi terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan 

lingkungan masyarakat. Setiap masyarakat saling memenuhi kerjasama dengan 

saling menerima sikap lapang dada untuk saling hidup bersatu dalam satu 

lingkungan.24 Begitupun dengan hasil wawancara penulis dengan Zubair Nur 

selaku masyarakat lokal mengatakan bahwa: 

Konsep interaksi sosial berdasarkan agama kan kita tetap saling menjaga 
jarak Lakum diinukum wali ya diin yah kalau disitu, tetapi terhadap konsep 
silaturahim kan tidak ada perbedaan tidak ada juga batasan kita sama saja 
dengan orang-orang lain namun terkait dengan agama persoalan ibadahkan 
kita jaga jarak dan tidak boleh dicampuri yah kalau persoalan hubungan 
urusan keduniawian, terkait urusan bisnis itu boleh. Karena disinikan kita 
menjunjung tinggi Toleransi umat beragama sehingga kerukunan kita 
disini bagus dan harmonis dalam masyarakat.25 

 
23 Wopa Wetik (47 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 12 Maret 2022 

24 Lely Nisvilyah, “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam memperkokoh Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu 

Kabupaten Mojokerto”, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2(1), (2013), h. 384 

25 Zubair Nur (51 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 6 April 2022 



53 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep 

interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat saling menjunjung tinggi tali 

silaturahmi persaudaraan dengan orang lain karena tidak ada batasan untuk saling 

berinteraksi dengan yang berbeda keyakinan dan tidak saling mencampuri urusan 

agama maupun peribadatan. Bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain dengan 

saling bertoleransi maka kehidupan dalam masyarakat akan terjaga 

keharmonisannya. 

Setiap masyarakat pasti memiliki konsep interaksi sosial seperti halnya 

dalam bidang perekonomian, bersilaturahmi maupun dalam kerjasama. Dimana 

interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok tanpa memandang status sosial. karena setiap 

masyarakat saling menjalin interaksi sosial dalam hal Kerjasama dan membangun 

kerukunan yang baik. Menurut hasil wawancara penulis dengan Anto selaku 

masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Kita disini dengan masyarakat lokal punya hubungan yang sangat baik 
karena kita ini berbaur dan beradaptasi satu dengan yang lainnya jadi 
sangat erat hubungannya kami dengan masyarakat-masyarakat di 
Kabupaten Kepulauan Selayar ini khususnya masyarakat lokal. Konsep 
interaksi yang kami lakukan dengan cara beradaptasi melalui pendekatan 
berolah raga dan bekerjasama dalam bidang perdagangan tanpa melihat 
status masing-masing.26 

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep 

interaksi sosial yang dilakukan masyarakat Tionghoa ialah dengan melakukan 

adaptasi melalui pendekatan dalam suatu kegiatan sehari-hari, sehingga 

masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa akan terjalin hubungan 

kemasyarakatan yang baik dan rukun. 

 
 26 Anto (48 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 1 Maret 2022. 
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Begitupun juga dengan hasil wawancara penulis dengan Zubair Nur selaku 

masyarakat lokal juga mengatakan bahwa: 

Secara pribadi yah interaksi saya dengan masyarakat Tionghoa bagus. 
Kalau di dalam masyarakat itu yah konsep interaksinya terjadi hubungan 
antara seorang majikan atau seorang yang punya toko atau karyawannya 
itu juga yang banyak terjadikan. Kalau untuk masyarakat yang secara luas 
hubungannya seperti yang saya katakan tadi hanya sebuah kepentingan 
bisnis atau kepentingan bersama tapi untuk toleransi disini luar biasa 
karena kita di Selayar ini rangking ke-2 di Sulawesi Selatan kalau 
persoalan Toleransinya. Hubunganya masyarakat benteng disini yah baik 
tidak ada pertikaian. Kita disini yah menjalin hubungan yang sangat baik. 
kemudian disini dalam beradaptasi ada banyak hal yang dilakukan 
misalnya dalam bidang perdagangan, saling berbagi cerita dan melakukan 
hubungan perkawinan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat 
lokal, kita disini sangat berbaur dengan siapa saja karena orang-orang 
Tionghoa kan disini juga sudah banyak yang masuk Islam dan dalam 
kehidupan sehari-hari kita biasa-biasa saja seperti pada umumnya.27 

Muhammad Husni juga mengatakan bahwa: 

Konsep interaksinya disini masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa  
disini kita pergaulannya hampir sama dengan masyarakat lokal karena kita 
disini menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan, 
saling menjaga kerukunan umat beragama, jadi dalam hal bermasyarakat 
itu kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, kecuali 
dengan hal beribadah baru kita bedakan tetapi dalam hal bermasyarakat 
kita tidak membeda-bedakan apakah dia keturunan Tionghoa atau tidak, 
apakah dia penduduk asli atau bukan nah kita itu tidak bedakan kita 
samakan mereka.28  

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsep interaksi sosial dalam masyarakat dilakukannya adaptasi dan tidak saling 

membeda-bedakan suku, ras dan agamanya sehingga terjalin kerjasama untuk 

kepentingan bersama dengan baik dan saling menghormati satu sama lain. Karena 

perbedaan bukanlah hal yang harus diperselisihkan tetapi perbedaanlah yang 

membuat masyarakat sadar akan kerukunan dan kedamaian yang diciptakan dan 

toleransi dalam masyarakat sosial Kelurahan Benteng sangat baik. Dengan adanya 

 
27 Zubair Nur (51 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 6 April 2022 

28 Muhammad Husni (47 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 13 Maret 2022. 
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toleransi yang sangat baik interaksi sosial pun akan berjalan dengan baik dan 

meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat.  

D. Implementasi Konsep Interaksi Sosial Masyarakat Lokal dengan 

Masyarakat Tionghoa berdasarkan Agamanya di Kelurahan Benteng 

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

Setiap manusia pasti ingin selalu berinteraksi, selalu ingin berbaur dengan 

masyarakat lain untuk saling menjaga silaturahmi dengan baik walaupun ada 

perbedaan keyakinan tetapi rasa toleran sesama umat beragama ingin melekat 

pada diri masing-masing. Dengan terpeliharanya interaksi sosial kerukunan antar 

umat beragama tidak lepas dari keyakinan dan pemahaman masyarakat sekitar 

akan pentingnya saling menghormati suatu perbedaan dan tidak memandang 

status sosial orang lain. Masyarakat yang beragama harus saling berbicara satu 

dengan yang lain dan saling mengerti dengan membawa pemikiran dan 

pemahaman yang baik untuk melakukan kerja sama dalam merubah dunia ini dan 

saling menjaga toleransi beragama dalam bermasyarakat untuk hidup bersama 

dengan damai. Hal ini diungkapkan oleh Patta Lolo DM selaku masyarakat lokal 

mengatakan bahwa: 

Yang jelas interaksi kita disini dengan saudara-saudara kita orang 
Tionghoa itu bagus buktinya tidak pernah ada konflik yang terjadi. Kita 
disini saling menghormati dan menghargai suatu perbedaan. Kita disini 
juga biasa saling mengunjungi atau bersilaturahmi, berbagi cerita dan 
saling membantu. Kemudian cara kita beradaptasi melalui dalam bidang 
perdagangan, dalam kegiatan keagamaan. Kita juga di sini toleransi baik 
saling terbuka.29 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

bermasyarakat untuk menjalin interaksi sosial yang baik dengan cara saling 

 
29 Patta Lolo DM (68 Tahun) Ketua FKUB, Wawancara, Benteng 13 Maret 2022 
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mengerti, menghormati dan menghargai suatu perbedaan baik itu agama maupun 

suku, bahwasanya semua sama. Karena dengan sikap saling menerima dan saling 

menghargai dalam kehidupan masyarakat itu akan menjaga kerukunan umat 

beragama.  

Seiring dengan dinamika kehidupan yang semakin berkembang dan 

semakin kompleks persoalan kerukunan dan interaksi sosial maka fokus sekarang 

diarahkan pada perwujudan rasa kemanusian dengan pengembangan wawasan 

multikultural, serta dengan pendekatan terhadap masyarakat sosial, komunikasi 

yang baik, adaptasi yang mudah terbuka, dan saling memberi tempat terhadap 

keberagaman keyakinan, tradisi maupun adat budaya.30 Menurut hasil wawancara 

penulis dengan Alfian selaku masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Kitakan ini sesama manusia pasti ada rasa untuk selalu ingin berbaur 
selalu ingin beradaptasi satu sama lain kan, kitakan disini juga menjunjung 
tinggi toleransi umat beragama saling menghargai dan menerima suatu 
perbedaan. Kita ini biasanya kalau ada panggilan acara-acara keagamaan 
seperti maulid, idul fitri kita biasa bersilaturahmi ke saudara-saudara kita 
untuk rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena 
saya juga sudah punya keluarga sudah campuranmi kita tetap saling 
menghargai.31 

Hal yang di ungkapkan oleh informan tersebut sesuai dengan apa yang ada 

didalam Al-Kitab, yaitu jangan memberi batu sandungan yang terdapat dalam 

Roma 14:19 ialah: 

(Roma 14:19) ”Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan 
damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.”32 

Sebagaimana di jelaskan pula dalam Mazmur 34:15 ialah: 

 
30 Said Aqil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antaragama (Cet. 2; Jakarta: Ciputat 

Press, 2003) h. 17 

31 Alfian (25 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 5 Maret 2022 

32 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h. 193 
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(Mazmur 34:15) ”Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dan 
carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.”33 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

setiap masyarakat sosial yang berinteraksi sesama manusia harus menjunjung 

tinggi toleransi umat beragama untuk saling menerima suatu perbedaan sehingga 

tidak akan terjadi pertikaian satu sama lain. Dan saling menghargai dan 

menghormati saudara-saudara umat beragama. Karena konsep terpenting dalam 

kehidupan umat beragama adalah menanamkan toleransi umat beragama pada diri 

masing-masing dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ahmad Ashar mengatakan bahwa: 

Interaksi saya dengan yang bukan masyarakat pribumi seperti biasa saja 
seperti pada umumnya, saya tidak memandang ini lain rasnya, sukunya, 
agamanya saya sama ratakan semua, kita disini bergaul tidak ada batasan-
batasannya, kita saling menghargai saling menghormati satu sama lain 
sehingga tidak ada pertikaian yang terjadi karena kita disini juga saling 
menjaga kerukunan umat beragama. Kita disini semua bersaudara jadi kita 
disini saling membantu dan melindungi masyarakat pribumi maupun 
masyarakat Tionghoa. Agama kita mengajarkan bahwa kita sebagai umat 
beragama untuk saling menghargai keyakinan orang lain tidak, karena itu 
merupakan perwujudan kerukunan dalam lingkungan masyarakat.34 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

saling berinteraksi dalam suatu masyarakat tidak saling memandang perbedaan 

suku maupun ras, tidak ada batasan-batasan untuk saling mengenal satu sama lain. 

Karena dengan saling menghargai dan menghormati maka kehidupan dalam 

masyarakat akan terhindar dari pertikaian dan akan terjalin hubungan masyarakat 

yang rukun dan damai. 

Dalam setiap agama memiliki ajaran tentang kerukunan. Untuk menjaga 

kerukunan dalam masyarakat sosial adanya interaksi sosial dengan masyarakat 

 
33 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h. 596 

34 Ahmad Ashar (40 Tahun) Kepala Kelurahan, Wawancara, Benteng 2 Maret 2022 
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sekitar tanpa memandang status perbedaan keyakinan yang ada. Setiap interaksi 

yang dilakukan masyarakat harus saling membantu dan menghormati suatu 

perbedaan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Arfan Arif selaku 

masyarakat lokal, mengatakan bahwa: 

Kalau agama Islamkan sudah jelas mengajarkan kita walaupun mereka non 
Muslim tetapi mereka tidak mengganggu kita dalam suatu wilayah kita 
harus saling membantu dan saling menolong. Inikan jelas dalam agama 
kita (Islam) Lakum diinukum wali ya diin. Jadi dalam urusan agama kita 
tidak bisa saling mencampuri. namun dengan toleransi dalam ajaran Islam 
sangat diwajibkan dalam hubungan antara pemeluk umat beragama wajib 
saling menerima dan menghargai suatu perbedaan dengan hidup rukun 
dalam kehidupan masyarakat sosial tidak ada batasan untuk saling 
berinteraksi.35 

Ayat yang dimaksud informan terdapat dalam QS Al-Kafirun/109:6 

مۡ وَلِيَ دِينِ  
ُ
مۡ دِينُك

ُ
ك
َ
 ٦ل

 

Terjemahnya: 

Untukmu Agama mu, dan Untukku Agama ku36 

Ayat tersebut mengandung arti tentang kebebasan dalam memilih 

keyakinan atau agama masing-masing yang mereka anut dan saling menghormati 

suatu perbedaan. Dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain walaupun berbeda 

keyakinan tetapi semuanya sama. 

Setelah menegaskan tidak mungkinnya bertemu dalam keyakinan ajaran 

Islam dan kepercayaan Nabi Muhammad saw. dengan kepercayaan kaum yang 

mempersekutukan Allah, ayat di atas menetapkan cara pertemuan dalam 

 
35 Arfan Arif (47 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 25 Maret 2022.  

36 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 603. 
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kehidupan bermasyarakat yakni: Bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama 

itu tidak menyentuhku sedikit pun, kamu bebas untuk mengamalkannya sesuai 

kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya 

memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh 

sedikit pun olehnya.37 

Kata (di>n) dapat berarti agama, atau balasan, atau kepatuhan. Sementara 

ulama memahami kata tersebut di sini dalam arti balasan. Antara lain dengan 

alasan bahwa kaum musyrikin Mekah tidak memiliki agama. Mereka memahami 

ayat di atas dalam arti masing-masing kelompok akan menerima balasan ^ang 

sesuai. Bagi mereka ada balasannya, dan bagi Nabi pun demikian. Baik atau buruk 

balasan itu, diserahkan kepada Tuhan. Dialah yang menentukannya. Ayat ini 

menurut mereka semakna dengan firmanNya: 

وْنَ 
ُ
 عَمَّا تَعْمَل

ُ
ل ٔـَ سْ

ُ
ا ن

َ
جْرَمْنَا وَل

َ
آ ا وْنَ عَمَّ

ُ
ل ٔـَ ا تسُْ

َّ
 ل
ْ
 ٢٥قُل

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa 

yang kami kerjakan dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban 

atas apa yang kamu kerjakan.”38 

 Didahulukannya kata (lakum) dan (liya) berfungsi menggambarkan 

kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan 

tidak perlu dicampurbaurkan. Tidak perlu mengajak kami untuk menyembah 

sembahan kalian setahun agar kalian menyembah pula Allah. Kalau (di>n) 

diartikan agama, maka ayat ini tidak berarti bahwa Nabi diperintahkan mengakui 

 
37 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, 

h. 581. 
38 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 431. 
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kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya mempersilahkan mereka menganut apa 

yang mereka yakini. Apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang 

benar dan mereka menolaknya serta bersikeras menganut ajaran mereka, silahkan, 

karena memang seperti firman Allah swt.: 

 ِ اغُوْتِ وَيُؤْمِنْْۢ بِاللّٰه فُرْ بِالطَّ
ْ
ۚ  فَمَنْ يَّك ِ

غَي 
ْ
شْدُ مِنَ ال ينِْۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّ رَاهَ فِى الد ِ

ْ
آ اِك

َ
عُرْوَةِ   ل

ْ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  هَاۗ وَاللّٰه
َ
ا انْفِصَامَ ل

َ
وُثْقٰى ل

ْ
 ٢٥٦ال

Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas 

jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut39 

dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang 

sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.40 

Ayat 6 di atas, merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, bagi 

kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sehingga dengan demikian masing- 

masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa 

memutlakkan pendapat kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa mengabaikan 

keyakinan masing-masing.41 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

berinteraksi dengan yang berbeda keyakinan kita harus saling menerima dan 

menjaga toleransi dengan baik. karena jika tidak menjaga toleransi dan tidak 

saling menerima maka akan banyak permasalahan yang tidak diinginkan oleh 

 
39 Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh 

karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan 

penguasa yang tirani dinamakan tagut. 
40 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 42. 
41 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, 

h. 582. 
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masyarakat, maka dari itu jagalah toleransi dan saling menerima perbedaan 

dengan berpegang teguh kepada prinsip Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang 

artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. 

Dengan saling menanamkan hidup rukun dalam umat beragama dalam diri 

masing-masing, maka segala suatu perbedaan yang ada akan terhindar dari segala 

macam konflik maupun pertikaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

sosial. karena dengan adanya kerukunan dalam diri masing-masing maka interaksi 

sosial dengan umat beragama akan terjalin dengan baik dan harmonis dalam suatu 

wilayah dan mudah saling memahami satu sama lain. 

Ahmad Ashar selaku masyarakat lokal, juga mengatakan bahwa: 

Interaksi kita disini bagus, kitakan masing-masing mempunyai agama 
menurut keyakinan kita masing-masing toh tetapi kita disini saling 
menghargai dan saling menghormati tidak ada perbedaan ini agama Islam 
atau ini agama Kristen, disini kita sama semua tidak ada batasan-batasan 
intinya kita disini saling menghargailah menanamkan sikap toleransi 
sehingga kehidupan dalam masyarakat hidup rukun dan harmonis.42 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

berinteraksi kita disini tidak saling memilih-milih maupun saling membeda-

bedakan satu sama lain. Bahwasanya dengan saling menghargai dan saling 

menghormati suatu perbedaan interaksi sosial dalam masyarakat akan selalu 

terjaga kerukunan umat beragama. 

Dengan adanya interaksi sosial masyarakat dapat dipastikan bahwa dengan 

beradaptasi secara baik dan saling menjaga kerukunan umat beragama akan 

terjalin dengan baik, dan harmonis. Karena interaksi sosial merupakan syarat akan 

terjadinya aktivitas sosial yang dimana masayarakat bisa saling mempengaruhi 

 
42 Ahmad Ashar (40 Tahun) Kepala Kelurahan, Wawancara, Benteng 2 Maret 2022 
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masyarakat satu dengan yang lainnya untuk saling memperbaiki perilaku, 

pandangan, pikiran dan pemahaman. Dari umat beragama perlu menunjukkan 

bahwa dalam berinteraksi perlu adanya saling mengingatkan satu sama lain dan 

kesadaran untuk hidup rukun dan damai untuk kepentingan bersama dalam umat 

beragama. 

Masyarakat Kelurahan Benteng termasuk dalam masyarakat yang terdiri 

dari multi agama. Masyarakat Kelurahan Benteng dengan berbagai macam 

perbedaan dalam kehidupan mereka, Namun mereka tidak menjadikan masyarakat 

hidup terpecah dan saling bertikai. Melainkan perbedaan ini dijadikan pendorong 

untuk bisa saling berinteraksi sosial dengan umat beragama dengan baik tanpa 

harus memandang status sosial masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan Muhammad Husni selaku masyarakat Lokal, mengatakan bahwa: 

Kita disini tidak ada sekat-sekat yang membedakan kita atau yang 
membatasi kita untuk berinteraksi atau beradaptasi dengan umat beragama, 
karena kita disini sudah sangat lama berbaur kadang kita disini melakukan 
kerja bakti bersama, bermain bersama tanpa tidak saling memandang 
perbedaan kita, kita disini juga saling menghormati tidak saling 
mengganggu satu sama lain. Kita disini juga sangat toleran jika mereka 
sedang beribadah menyanyi-nyanyi di rumah mereka mendatangkan 
pendeta, kami disini masyarakat lokal membiarkan tidak ada yang 
melarang karena itu salah satu bentuk toleransi kita bahwasanya mereka 
sedang menjalankan ibadahnya. Jadi mereka bebas tidak saling 
mengganggu satu sama lain dan disini juga kerukunannya Alhamdulillah 
baik karena mereka sudah menyatu dengan masyarakat lokal Selayar.43 

 

Patta lolo DM selaku masyarakat lokal, juga mengatakan bahwa: 

Dalam interaksinya kita ini semua sama tidak saling membeda-bedakan 
kita juga tidak membatasi mau bergaul dengan siapapun dia masyarakat 
asli selayar maupun dia masyarakat Tionghoa, dia beragama Islam 
maupun dia beragama Kristen kita tidak saling membeda-bedakan. Karena 
disini kita sebagai umat beragama untuk saling berinteraksi satu dengan 
yang lainnya kita saling menerima perbedaan karena dengan ini kita akan 

 
43 Muhammad Husni (47 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 13 Maret 2022. 
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hidup rukun. Pokoknya interaksi disini kita pada intinya saling bertoleransi 
dengan baik.44 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan 

beragama Kelurahan Benteng sangat toleransi. Dengan hidup rukun dan saling 

menghormati suatu perbedaan, karena dengan saling menghormati kehidupan 

masyarakat tidak akan mudah terjadi perpecahan atau terjadinya konflik satu sama 

lain. Dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Benteng mereka tidak saling 

mengganggu satu sama lain, melainkan mereka saling menerima suatu perbedaan. 

Sebagai umat beragama masyarakat Kelurahan Benteng  kesehariannya 

untuk bisa saling berinteraksi dengan orang lain dengan saling menghormati dan 

menyadari akan adanya suatu perbedaan yang harus dijaga untuk menghindari 

terjadinya pertikaian atau konflik dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan 

hasil wawancara penulis dengan Pendeta Frengky Wijayanto selaku masyarakat 

Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Kitakan disini sebagai umat beragama untuk bisa saling berinteraksi 
dengan masyarakat ialah dengan menanamkan sikap saling toleransi, 
menghargai, menghotmati dan menerima satu dengan yang lain dalam 
suatu perbedaankan, karena keluarga kami sudah ada yang menikah 
dengan masyarakat lokal yang Islam kami tidak memaksakan mereka apa 
yang harus mereka yakini karena itu pilihannya kan, kami ini saling 
menerima tidak membedakan satu sama lain karena pada intinya kita disini 
bisa saling menerima sehingga dalam kehidupan ini kerukunan umat 
beragama akan terjalin dengan baik.45 

Henrik selaku masyarakat Tionghoa, juga mengatakan bahwa: 

Disinikan kita berinteraksi dengan umat beragama yah saling mendukung 
satu sama lain, kita disini dalam beragama menanamkan sikap toleransi 
untuk menjaga kerukunan disini agar tetap aman. Kita tidak membatasi 
untuk berteman dengan siapa saja, kita juga tidak saling membeda-

 
44 Patta Lolo DM (68 Tahun) Ketua FKUB, Wawancara, Benteng 1 April 2022 
45 Frengky Wijayanto (48 Tahun) Pendeta Penta Kosta, Wawancara, Benteng 25 Maret 

2022   
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bedakan dengan yang lainnya apakah dia beragama Islam maupun Kristen 
kita tetap berbaur dengan siapa saja.46 

Bahwa implemantasi konsep diatas terdapat dalam (Matius 22:39) hukum 

yang terutama ialah “kasihilah sesama mu manusia seperti dirimu sendiri”.47 Yang 

ditafsirkan Matthew Henry yaitu telah ditetapkan mengasihi sesama kita manusia 

seperti diri kita sendiri. Dalam kehidupan itu kita harus saling menghormati dan 

menghargai semua orang, dan tidak boleh melakukan kejahatan atau merugikan 

siapapun. Harus memiliki niat baik kepada semua orang.48 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

beragama harus menanamkan sikap saling menghargai dan menerima suatu 

perbedaan tidak saling membatasi interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. 

Dengan saling menerima suatu perbedaan maka lingkungan masyarakat akan 

menjadi harmonis dan damai. Dan saling toleransi dalam kehidupan masyarakat  

kerukunan umat beragama akan terjaga dan terhindar dari suatu konflik. 

Setiap kehidupan masyarakat sosial interaksi kerukunan itu sangat 

diperlukan untuk menciptakan wilayah lingkungan yang harmonis, meskipun 

beragam suku, agama, dan ras. Menurut hasil wawancara penulis dengan Frengki 

Wijayanto selaku masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Bahwa interaksinya disini sangat baik, interaksi sosial kita disini di 
Selayar boleh dikata sekalipun kita ini beragam kepercayaan dan 
keyakinan kita boleh dikata ini sodara, karena kita disini sudah merasakan 
senasib sependeritaan.49 

 
46 Henrik (31 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 8 Maret 2022 
47 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab,h. 30 

48 “AlkitabSabda”, (Online), tersedia di 
https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=Mat&chapter=22&verse=39&cmt=full#SH_4 Di 
akses pada 27 Juni 2022 

49 Frengky Wijayanto (48 Tahun) Pendeta Penta Kosta, Wawancara, Benteng 25 Maret 

2022 

https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=Mat&chapter=22&verse=39&cmt=full#SH_4
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Wopa Wetik selaku masyarakat Tionghoa juga mengatakan bahwa: 

Interaksi kita disini sangat bagus kalau saya punya orang tua dahulunya 
pernah tinggal lama di Selayar kemudian pindah ke makassar jadi saya 
berdomisili di Makassar dulu dari kecil sampai dewasa saya ada di sana 
kemudian saya pindah lagi ke Selayar. Disini interaksi kita terjalin dengan 
komunikasi yang baik kita tidak memandang dia masyarakat Tionghoa 
maupun masyarakat Lokal kita disini samaratakan saja.50 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

berinteraksi dengan masyarakat kita harus menjalin komunikasi dengan baik 

bahwasanya kita itu semua sama dan bersaudara namun yang membedakan ialah 

keyakinan masing-masing. Walaupun adanya perbedaan interaksinya sangat baik 

dan saling membantu satu sama lain.                                   

Kehidupan dalam sehari-hari tentunya masyarakat sosial tidak terlepas 

dengan adanya interaksi sosial dengan individu atau kelompok, ia akan selalu 

perlu untuk mencari individu  atau kelompok untuk dapaat menjalin hubungan 

interaksi sosial. hal ini dikarenakan bahwa kunci utama dalam semua kehidupan 

sosial disebabkan dengan adanya interaksi sosial.     

Membangun interaksi sosial dengan masyarakat pasti ada faktor yang 

mendukung terjadinya interaksi sosial dalam suatu wilayah masyarakat sosial di 

kehidupan sehari-hari dengan menjalin hubungan yang baik antara sesama 

manusia. Menurut hasil wawancara penulis dengan Arfan Arif selaku masyarakat 

Lokal, mengatakan bahwa: 

Ya…tinjauan yang pertama bisa dari segi adat kita, budaya kita, dan 
agama juga demikian. Dan masyarakat Tionghoa yang ada di Selayar 
inikan dominan mereka para pedagang kita ini banyak berhubungan dan 
berkomunikasi dalam sektor perdagangan dengan mereka, apalagi 
Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hal urusan perdagangan kita 
tetap di bolehkan berkomunikasi dengan mereka, berinteraksi dengan 

 
50 Wopa Wetik (47 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 12 Maret 2022 
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mereka. Jadi kita yang mendukung terjadinya interaksi dengan masyarakat 
Tionghoa dalam sektor perdagangan atau pun dalam kegiatan lainnya.51 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

berinteraksinya masyarakat lokal antara masyarakat Tionghoa di kelurahan 

benteng faktor yang mendukungnya adalah dalam bidang perdagangan. Adapun 

kegiatan lainnya seperti dalam melakukan kerjasama dengan saling menjaga 

hubungan baik dan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagi cerita bersama 

ataupun berkumpul dan bercanda bersama. 

Berdasarkan yang dilihat penulis di Kelurahan Benteng ada banyak hal 

yang mendukung faktor terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat yaitu 

masyarakat Tionghoa di Kelurahan Benteng sebagian besar adalah 

penghasilannya dalam bidang perdagangan mereka biasa berinteraksi melalui 

dalam kegiatan perdagangan, jual beli, maupun dalam hal saling berkunjung satu 

salam lain untuk saling menjaga silaturahmi persaudaraan mereka. Karena 

masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa sudah bercampur atau sudah saling 

melakukan perkawinan antara masyarakat lokal dan masyarakat Tionghoa, mereka 

pun tidak saling memaksakan untuk masalah apa yang mereka nantinya yakini 

mereka pun tetap saling menghormati dan menghargai apapun yang mereka 

lakukan. 

Adapun juga hasil wawancara penulis dengan Anto selaku masyarakat 

Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Faktor utama yang mendukung terjadinya interaksi sosial adalah  
sebenarnya interaksi ini sudah lama terjadi sejak zaman orang tua kami 

 
51 Arfan Arif (47 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 25 Maret 2022.  
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yang telah lama tinggal disini dan hidup berdampingan dengan baik, jadi 
kami sebagai generasi penerus hanya melanjutkan apa yang telah 
dilakukan dengan baik, itu agar kami dapat melakukannya menjadi lebih 
baik lagi untuk kedepannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal, 
disini kita juga yang mendukung faktor terjadinya interaksi sosial ialah 
dalam semua aspek biasanya kita bersama-sama melakukan kegiatan 
olahraga, kami juga melakukan dalam kegiatan bidang usaha. Kami juga 
disini tidak ada batasan untuk saling berinteraksi karena kita juga sudah 
lama berbaur dan bergaul bersama. Kami juga menjalin hubungan lebih 
baik kepada siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agamanya.52 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

utama yang mendukungnya interaksi sosial mayarakat lokal dengan masyarakat 

Tionghoa adalah dengan semua aspek yang dilakukakan baik itu dalam kerjasama, 

bidang usaha dan kegiatan bersosialisasi lainnya. Karena disini mereka tidak 

membatasi interaksinya dengan siapapun saja, mereka berbaur dengan tidak 

melihat status sosialnya. Pendeta Frengky Wijayanto selaku masyarakat Tionghoa 

juga mengatakan bahwa: 

Ada banyak hal yang mendukung terjadinya interaksi sosial dengan artian 
kita bisa saling memahami diantaranya juga kita saling menghormati dan 
menghargai antara sesama umat beragama dalam berinteraksi, memang 
disitulah letaknya kalau kita menghargai mereka kita sama-sama dihargai 
tidak usah saling menjelekkan satu sama lain karena keyakinan itu adalah 
istilahnya itu pilihan bagi kita semua kita tidak bisa mengatakan kamu 
lebih jelek kami lebih bagus karena kita itu semua sama. Kita juga tidak 
membatasi dengan siapa kita berinteraksi kita berbaur dengan siapa saja 
tanpa memandang apapun itu.53 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

mendukung terjadinya interaksi sosial adalah dengan saling memahami dan 

menghargai suatu perbedaan dan tidak membatasi untuk berinteraksi maupun 

bergaul dengan siapa saja. 

Zubair Nur selaku masyarakat lokal juga mengatakan bahwa: 

 
52 Anto (48 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 5 April 2022 

53 Frengky Wijayanto (48 Tahun) Pendeta Penta Kosta, Wawancara, Benteng 25 Maret 

2022 
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Faktor utama yang mendukungnya interaksi sosial masyarakat lokal 
dengan masyarakat Tionghoa adalah faktor toleransi dan moderasi 
beragama artinya dalam perbedaan itu memang kita harus meyakini kalau 
kita berbeda tapi kita tidak saling memili bahwasanya karena kita itu sama 
saja, berbeda boleh tetapi kita tidak boleh saling menghina satu sama lain 
karena kitakan sama-sama manusia hanya yang membedakan suku,ras dan 
agama namun kitakan tetap saling menjaga kedamaian kerukunan dalam 
wilayah ini.54 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal yang 

mendukung terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat ialah dengan saling 

bertoleransi satu sama lain sehingga terbentuknya interaksi sosial dengan baik dan 

rukun. Dan tidak membatasi siapapun saja bisa berinteraksi sosial dengan 

masyarakat lain dalam satu wilayah. Dengan saling menghormati maka kerukunan 

dan kedamaian pun dalam masyarakat akan terjalin dengan baik dalam satu 

wilayah masyarakat sosial. 

Dalam suatu masyarakat interaksi sosial dapat diartikan sebagai bentuk 

hubungan timbal balik dengan masyarakat sosial yang saling mengarahkan atau 

saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga dalam menjalin interaksi sosial 

dalam satu wilayah bisa saling membentuk kerja sama dan bisa saling terinspirasi 

dalam suatu hal yang dilakukan dengan saling memotivasi dan memberikan 

dorongan kuat untuk Kerjasama yang lebih baik. 

Begitupun juga interaksi sosial dalam suatu masyarakat pasti memiliki 

faktor penghambat terjadinya proses interaksi sosial. Menurut hasil wawancara 

penulis dengan Anto selaku masyarakat Tionghoa, mengatakan bahwa: 

Faktor penghambat disini kadang kala ada juga segelincir orang yang 
mungkin tidak senang dengan adanya kebersamaan ini, persatuan ini, dan 
kekompakan ini yang terbina sejak lama, tetapi kami juga tidak bisa 
temukan dari sisi apanya sehingga tetapi ada-ada sajalah manusia yang 

 
54 Zubair Nur (51 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 6 April 2022 
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tidak senang, karena tidak semua manusia itu punya hati, punya pikiran 
dan punya tindakan yang sama, ada yang tindakan positif dan ada juga 
tindakan yang hal-hal negatif. Itu yang kami takutkan jika ada segelincir 
orang yang tidak senang dengan kebersamaan kami dengan masyarakat 
lokal sehingga mengakibatkan tidak keharmonisan dalam masyarakat. 
namun kami tetap waspada dan saling menjaga keharmonisan dan 
kerukunan dalam masyarakat yang selama ini sudah terjalin sejak lama55 

Pendeta Frengki Wijayanto selaku masyarakat Tionghoa juga mengatakan bahwa: 

Faktor penghambat dalam masyarakat lokal di selayar Alhamdulillah tidak 
ada, yang kami khawatirkan adanya sekelompok kecil orang-orang tertentu 
dari luar mungkin yang mempengaruhi masyarakat lokal disini nah itu 
yang kami takutkan, nah mungkin ada hal-hal tertentu karena mungkin ada 
juga yang merasa kurang tidak senang menerima kebersamaan ini, karena 
melihat situasinya yah mungkin kami juga tidak tau kenapa tapi kadang 
kala saya dapat berita-berita yang mereka kurang senang, karena mungkin 
tidak sesuai dengan ee kebiasaan kita yang ada di selayar yah bagaimana 
kita merasakan di selayar ini sekalipun tahun 97 and yang kacau betulkan 
kita rasakan tetapi selayarkan semuanya aman. Nah yang kami takutkan itu 
dari luar yang akan mempengaruhi masyarakat lokal selayar yang akan 
menghambat faktor terjadinya interaksi sosial kita.56 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

akan menghambat terjadinya proses interaksi sosial dengan masyarakat ialah 

pengaruh dari orang-orang luar atau orang-orang yang tidak senang dalam 

kebersamaan masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa. Dan yang di 

takutkan akan membuat pertikaian dengan mengadu dombakan masyarakat lokal 

dengan masyarakat Tionghoa. Namun dengan terjalinnya dengan baik interaksi 

sosial masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa, mereka sudah menganggap 

persaudaraan antara mereka itu akan tetap mereka jaga dan saling membantu satu 

sama lain. 

Kemudian Zubair Nur selaku masyarakat Lokal juga mengatakan bahwa: 

Bahwa faktor penghambat terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat 
adalah ego, ego masing-masing orang yah yang saling mempertahankan 

 
55 Anto (48 Tahun) Masyarakat Tionghoa, Wawancara, Benteng 5 April 2022 

56 Frengky Wijayanto (48 Tahun) Pendeta Penta Kosta, Wawancara, Benteng 25 Maret 

2022 
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dan saling mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, padahal 
agama itu benarkan menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-
masing, apa lagi kita sudah yakin yah itu yang kita harus yakini. Kita tidak 
bisa saling mengatakan mana yang benar dan mana yang salah itu menurut 
jalan kita masing-masing dan tidak bisa saling memaksakan kehendak 
orang lain apa yang mereka akan pertahankan.57 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menghambatnya interaksi sosial adalah ego masing-masing manusia yang ingin 

saling membenarkan satu sama lain, bahwasanya kebenaran itu harusnya menurut 

keyakinan seseorang apa yang harus dipertahankan dalam kehidupan masing-

masing.  

Setiap manusia memiliki implementasi konsep untuk bisa saling 

berinteraksi sosial dengan orang lain dengan saling menjaga kerukunan di dalam 

masyarakat dan tidak memandang status sosial masyarakat lain. Dengan adanya 

interaksi sosial dalam masyarakat adaptasi pun mungkin akan lebih muda dengan 

masyarakat lain dan komunikasi pun akan berjalan dengan lancar. Karena 

masyarakat sangat membutuhkan adaptasi untuk bisa saling mengenal satu sama 

lain. 

Karena dalam setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

untuk bisa saling berinteraksi dengan umat beragama. Hubungan sesama 

masyarakat sepenuhnya harus ditegakkan atas asas-asas Toleransi, keadilan, 

kebajikan dan kasih sayang dalam kehidupan masyarakat.58 Dengan saling 

menghargai suatu perbedaan dan tidak saling memaksakan kehendak orang lain 

dalam bermasyarakat maka kehidupan pun akan terasa damai dan harmonis. 

 
57 Zubair Nur (51 Tahun) Masyarakat Lokal, Wawancara, Benteng 6 April 2022 

58 Saian Muhtadi,“Interaksi Sosial dan Hindu”, Skripsi (Tulungagung: Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2015), h. 2 
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Karena dengan adanya toleransi dalam masyarakat maka akan dapat melestarikan 

persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat dengan saling 

menyukseskan prinsip persaudaraan yang baik dan bekerjasama untuk melawan 

akan terjadinya konflik. 

  Berdasarkan yang dilihat penulis di Kelurahan Benteng interaksi sosial 

umat beragama itu mereka saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan 

dalam lingkungan kehidupan mereka. Kerukunan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat di Kelurahan Benteng mereka sangat harmonis sehingga bisa 

menghindari terjadinya konflik  dan saling menerima satu sama lain. Mereka pun 

bebas dan tidak ada batasan untuk saling berinteraksi dengan umat beragama dan 

saling memberi wawasan yang luas untuk saling berbagi cerita dan saling 

memanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan bersama. Karena denga adanya 

interaksi sosial umat beragama, maka kehidupan dalam masyarakat akan tetap 

terjalin dengan harmonis dan damai dalam kehidupan lingkungan masyarakat 

sekitar
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asal usul Tionghoa bermukim di kelurahan Benteng Kabupaten Selayar 

tidak terlepas dalam bidang perdagangan. Mula-mula warga Tionghoa 

berada di selayar mereka berkelana dan dikatakan berlayar sampai ke 

kabupaten kepulauan Selayar kapalnya selalu mendarat di Pelabuhan 

kampung Padang menjadi tempat persinggahan mereka untuk mencari 

pembekalan melanjutkan hidup. Mereka mulai bermukim dan menyebar di 

kampung Padang. Dari situlah mereka mulai menetap tinggal di kampung 

Padang kemudian mereka menyebar di sebagian Kabupaten Kepulauan 

Selayar termasuk Kelurahan Benteng. Kemudian mereka menyebar di 

Kelurahan Benteng untuk berdagang melanjutkan hidup karena kelurahan 

Benteng adalah tempat yang strategis untuk berdagang. 

2. Konsep interaksi sosial masyarakat lokal dengan masyarakat Tionghoa 

ialah dengan beradaptasi dan berbaur di lingkungan masyarakat dengan 

menjalin persaudaraan dan silaturahmi dengan baik dan saling melindungi 

satu sama lain walaupun berbeda suku, ras, dan agama. konsep interaksi 

yang terjalin dalam kehidupan masyarakat lokal dengan masyarakat 

Tionghoa konsep dalam bidang ekonomi, kerjasama dan melakukan 

perkawinan. Dalam berinteraksi juga sangat diutamakan cinta kasih 
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kepada sesama untuk hidup berdampingan dalam satu lingkungan dengan 

harmonis dan damai, tidak ada batasan untuk bisa saling berinteraksi 

dengan orang lain semasih memiliki akal sehat untuk beretika dengan 

sopan sesama manusia. 

3. Implementasi konsep interaksi sosial masyarakat lokal dan masyarakat 

Tionghoa ialah setiap agama memiliki ajaran beretika dengan baik kepada 

sesamanya. Interaksi sosial yang harus dilakukan adalah dengan saling 

menghargai, menghormati, saling cinta, saling mengasihi dan saling 

membantu satu sama lain untuk selalu menjaga kerukunan dan 

keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka beberapa hal saran dari penulis 

yang bersifat membangun adalah sebagai berikut: 

1. Kehidupan interaksi sosial dalam masyarakat dengan saling memahami, 

mengasihi dan, bertoleransi dengan baik antara satu sama lain maka akan 

terjalin hubungan baik dengan masyarakat lain. 

2. Kepada seluruh masyarakat tidak ada batasan untuk bisa saling 

berinteraksi dengan orang lain walaupun berbeda keyakinan. Dengan 

adanya perbedaan maka harus saling menjaga keharmonisan dan 

kedamaian dalam bermasyarakat di lingkungan sekitar 
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