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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara, yang kemudian 

melahirkan tradisi budaya maupun agama yang dilematis. Manusia sebagai 

makhluk sosial tidak akan pernah bisa dapat bisa hidup sendiri. Ia akan 

terus berdampingan dengan orang lain maupun antar kelompok 

masyarakat.
1
 Nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam sistem sosial 

masyarakat dan kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan, menunjukkan bahwa 

Indonesia adalah bangsa yang religious. Di samping itu, pengungkapan 

nilai-nilai keagamaan yang berwujud dalam bentuk praktek dan tindakan, 

tidak terlepas dari budaya bangsa Indonesia sebagai warisan leluhur yang 

masih dipertahankan secara tradisional dalam kehidupan sosial 

masyarakat.
2
 Perjalanan sejarah relasi antara Islam dan Kristen (khususnya 

di Indonesia) sejak dulu hingga sekarang selalu berada dalam persaingan 

untuk menambah jumlah pengikut.
3
 Indonesia merupakan negara yang 

plural, baik dari segi etnik maupun agama telah menjatuhkan pilihan 

sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yang menuntut 

penyelesaian perbedaan dengan dialog yang didasarkan akal sehat 
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(common sense), menghormati perbedaan berkeyakinan sebagai 

sunnatullah.
4
 

Pernyataan Al-Qur‟an, bahwa manusia diciptakan berbangsa dan 

bersuku supaya saling mengenal dan saling menghormati QS. al-

Hujurat/49:13, Allah swt berfirman: 

قبَاَۤى ِلَ لتِعََارَفىُْا ۚ انَِّ  انُْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُىْباً وَّ نْ ذَكَرٍ وَّ ِ  يٰٰٓايَُّهاَ النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ مِّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اّللّٰ

َ عَليِْمٌ خَبيِْرٌ   5اتَْقٰىكُمْ اۗنَِّ اّللّٰ

Terjemahnya : 

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Maha Teliti." Menujukkan pengakuannya terhadap 

perbedaan agama adalah sistem nilai yang memandang eksistensi 

kemajemukan secara positif dan optimis dan menerimanya sebagai 

suatu kenyataan dan sangat dihargai. 

 

Agama bagi setiap pemeluknya merupakan wahyu atau petunjuk 

Tuhan.
6
 Setiap agama lahir dari kepercayaan terhadap sesuatu yang 

diyakini sebagai Tuhan atau dianggap sama dengan Tuhan seperti dewa, 

roh, dan kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap Tuhan umumnya 

didasarkan atas kesadaran akan keterbatasan manusia berhadapan dengan 

persoalan-persoalan rumit. Ketergantungan terhadap Tuhan atau 

semacamnya merupakan karakteristik utama keberagamaan. Atas dasar 
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ketergantungan tersebut orang yang beragama bersedia melakukan apa saja 

yang dikehendaki oleh wujud yang diyakiniya sebagai Tuhan.  

Norma merupakan aturan-aturan sosial yang menjadi landasan 

individu-individu dalam menentukan tingkah laku dalam menciptakan 

situasi. Adanya situasi baik atau buruk tergantung pada apakah tingkah 

laku itu didasarkan atas norma baik atau tidak. Jadi norma-norma sosial 

adalah serangkaian ketentuan atau peraturan-peraturan manusia yang 

menurut penilaian masyarakat dianggap baik dan buruk, sehingga norma 

menjadi pengendalian yang membatasi kebebasan individu demi ketertiban 

masyarakat. 

Setiap anggota harus menanti dan melaksanakan norma-norma 

yang berlaku dan senantiasa melakukan sosialisasi (socialization) 

penyesuaian (conforing) melalui hubungan interaksi sosial demi ketertiban 

dan stabilitas bersama dalam masyarakat. Tana Toraja adalah salah satu 

Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makale dan 

merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sangat menarik dengan 

alamnya yang indah, budayanya yang khas dan mempesona serta 

wilayahnya yang berliku-liku dengan dikelilingi pegunungan. Ada 7 

gunung di Tana Toraja, seperti gunung Bebo‟, Bolo‟, Sado‟ko‟, Kandora, 

Buntu Batu, Messila dan Sangbua sehingga Tana Toraja beriklim dingin 

dan sejuk. Kondisi ini yang menarik wisatawan nusantara. 

Banyak ilmuan dari berbagai penjuru dunia menjadikan Tana 

Toraja sebagai sasaran untuk penelitian dan kajian, karena dianggap 



 
 

mempunyai tradisi dan budaya yang unik sebagai peninggalan bersejarah. 

Kerukunan umat beragama khususnya di Tana Toraja, yang mana 

masyarakatnya kita kenal sebagai masyarakat multikutural, ragam suku 

dan Ras serta Agama, namun mereka tetap mempunyai cara untuk 

merawat toleransi mereka dengan kerukunan. Sebelum abad ke-20, Suku 

Toraja menganut kepercayaan animisme dan sama sekali tidak tersentuh 

oleh dunia luar. Sejak berabad-abad yang lalu di kepulauan Nusantara 

sudah terdapat berbagai agama: Hindu, Budha dan kepercayaan, baik 

animism maupun dinamisme. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, 

misionaris dari Belanda datang ke wilayah ini dan mengenalkan agama 

Kristen. Kini mayoritas masyarakat Suku Toraja memeluk agama Kristen. 

Selain itu, sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan 

animisme atau Aluk To Dolo. 

Sebelum masuknya agama Kristen dan Islam, masyarakat Toraja 

menganut kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai Aluk Todolo (Aluk = 

aturan, sedangkan Todolo = leluhur) yang berarti aturan atau ajaran 

kepercayaan masyarakat Toraja, berisi paham-paham yang di bawa 

Tamboro Langi‟ (leluhur) ke bumi. Alam semesta, menurut aluk, dibagi 

menjadi dunia atas (Surga) dunia manusia (bumi), dan dunia bawah. Aluk 

Todolo bukan hanya merupakan sebuah sistem kepercayaan, tetapi juga 

merupakan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaaan. Aluk Todolo 

mengatur kehidupan bermasyarakat, praktik pertanian, dan ritual 

keagamaan. Tata cara Aluk Todolo bisa berbeda antara satu desa dengan 



 
 

desa lainnya. Satu hukum yang umum adalah peraturan bahwa ritual 

kematian dan kehidupan harus dipisahkan. Suku Toraja percaya bahwa 

ritual kematian akan menghancurkan jenazah jika pelaksanaannya 

digabung dengan ritual kehidupan. 

Disamping itu sebagian besar masyarakat Tana Toraja mempunyai 

ciri khas dan kepribadian sehingga tak mudah terpengaruh oleh paham 

atau kepercayaan lain karena kepribadian suku Tana Toraja itu merupakan 

suatu bentuk tata kehidupan yang berdasarkan kesatuan, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan yang lahir dari ajaran hidup dan kehidupan yang 

percaya dan menyembah kepada puang matua, deata-deata serta 

tomembali. Jadi wujud daripada kepribadian orang Tana Toraja dalam 

kehidupan sesuai dengan kebudayaan Tana Toraja adalah dalam arti berani 

bertanggung jawab dan berani berkurban dan dengan sendirinya nilai 

sosialnya akan menonjol dalam masyarakat dan lingkungan keluarga. 

Dengan adanya kedudukan dan nilai yang terbina, maka akan 

menjadikan seseorang sebagai teladan dan sekaligus menjadi pemimpin 

masyarakat sekitarnya. Hal ini yang mempertegas tingkatan-tingkatan 

sosial masyarakat Tana Toraja yang berwujud kekeluargaan dan 

merupakan adat dan kebudayaan yang tetap bertahan sampai sekarang ini. 

Begitu juga tentang penyimpanan mayat dan pemotongan kurban hewan 

masih tetap dipegang teguh sekalipun sudah memeluk agama Islam atau 



 
 

Kristen karena hal ini masih terikat oleh dasar kesatuan, kekeluargaan dan 

kegotong-royongan.
7
  

Pada Kecamatan Makale yang mana masyarakatnya terdiri dari 

40% beragam Islam dan selebihnya Kristiani menjadi kesatuan antar umat 

beragama dan antar etnis bersatu dan menjaga kerukunannya untuk 

mengatasi disharmoni agama, ampak jika kegiatan kegamaan diantar 

keduanya, saat umat kristiani natalan dan paskah umat lain seperti Islam 

menawarkan peran-peran apa saja untuk mendukung terlaksananya 

kegiatan. Begitu juga sebaliknya.
8
  Hubungan kekerabatan orang Toraja 

disebut marapuan atau parapuan yang berorientasi pada satu kakek 

moyang pendiri tongkonan, yaitu rumah komunal atau rumah adat Toraja. 

Rumah ini menjadi pusat kekerabatan, kehidupan sosial dan keagamaan. 

Perkawinan masyarakat Suku Toraja : Assialang Marola : 

Perkawinan antara saudara sepupu sederajat kesatu baik dari pihak ayah 

maupun ibu, Assialanna Memang : perkawinan antara saudara sepupu 

sederajat kedua baik dari pihak ayah maupun ibu. Perkawinan yang 

dilarang adalah anak dengan ayah/ibu dan menantu dengan mertua. 

Kegiatan-kegiatan sebelum perkawinan, meliputi : Mappuce-puce 
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(meminang gadis), Massuro (menentukan tanggal pernikahan), Maddupa 

(mengundang dalam pesta perkawinan.
9
  

Dengan gambaran realitas tersebut, dan berangkat dari adanya 

salah satu keunikan dalam realitas yang cukup menarik, bahwa ada satu 

daerah di provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Tana Toraja yang 

masyarakatnya rukun dan harmonis.
10

 Keterkaitan-keterkaitan modal sosial 

inilah menjadikan aktvitas warga masyarakat berjalan dengan baik.  

Mengharapkan kehidupan umat beragama yang harmonis di Indonesia 

merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi 

historis, geografis maupun kemajemukan agama dan masyarakat di 

Indonesia.  

Gotong royong adalah tradisi nenek moyang masyarakat Tana 

Toraja, dianut dan diikuti secara turun temurun. Masyarakat Tana Toraja 

merasa malu kalau tidak datang bergotong royong, kedatangannya menjadi 

perekat relasi sosial. Hal inilah yang mendorong peneliti kemudian ingin 

mengetahui relasi antar umat beragama mayoritas Kristen-minoritas Islam 

serta bentuk-bentuk relasinya dan juga mencari tahu pola interaksi sosial 

masyarakat di Tana Toraja dalam menjaga kerukunan tersebut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengadakan 

penelitian terkait dengan judul “Relasi Sosial Masyarakat Antar Umat 

Beragama Minoritas Islam dengan Mayoritas Kristen di Makale tana 

Toraja.” 

 

  



 
 

B. Fokus dan Deskriptif Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini maka penulis menguraikan deskripsi 

fokus Relasi masyarakat minoritas Islam di tengah-tengah mayoritas 

Kristen, bentuk-bentuk konsep beragama dan kerukunan dalam rumah 

Tongkonan di Makale Tana Toraja sebagai berikut: 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Hubungan Sosial Relasi antar individu ataupun bentuk hubungan 

tindakan yang saling mempengaruhi. Definisi ini menunjukkan bahwa 

hakekat dari relasi atau hubungan adalah adanya „interaksi‟. Adapun yang 

dimaksud dengan interaksi adalah hubungan antara dua orang atau lebih 

atau antara dua kelompok orang atau lebih atas dasar adanya interaksi. 

Interaksi yang tersirat dalam konsep relasi dalam penelitian ini adalah 

„interaksi sosial‟ yaitu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih atau 

antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat bagi kehidupan 

bermasyarakat ataupun bentuk-bentuk hubungan yang terjalin dalam 

membangun kerukunan terhadap minoritas dan mayoritas antarumat 

beragama. 

Umat beragama berarti beberapa agama yang terkumpul atau 

dihimpun dalam suatu wilayah serta masyarakatnya hidup berdampingan. 

Umat beragama yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Relasi 



 
 

antar umat beragama minoritas Islam dan mayoritas Kristen yang ada di 

Makale Tana Toraja. 

C. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, maka diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana relasi sosial antar umat beragama minoritas Islam dan 

mayoritas Kristen di Makale Tana Toraja? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk relasi sosial antar umat beragama di 

Makale Tana Toraja? 

3. Bagaimana kerukunan antar umat beragama di Makale Tana 

Toraja? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rujukan rumusan masalah sebelumnya, peneliti melakukan 

penelitian dengan tujuan : 

a. Untuk mengetahui relasi sosial antar umat beragama minoritas 

Islam dan mayoritas Kristen di Makale Tana Toraja 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk relasi sosial antar umat beragama 

di Makale Tana Toraja 

c. Untuk mengetahui kerukunan antar umat beragama di Makale Tana 

Toraja 



 
 

2. Manfaat Penelitian 

Peneliti membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua aspek 

manfaat, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis 

dalam mengkaji pemikiran agar dapat bersikap toleran untuk mencapai 

saling menghormati dan menghargai pada bentuk pola-pola kegamaan 

penganut kegamaan yang berbeda. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar bisa memberikan suatu 

informasi bahwa perbedaan agama tidak menjadi hambatan bagi 

masyarakat minoritas Muslim yang berada ditengah mayoritas Kristen 

dalam menjaga hubungan keberagamaan di Tana Toraja, dan kemudian 

dapat menghargai dan saling toleran dalam bentuk kegiatan keagamaan 

lainnya. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan dari penelitian dari penulis terkait judul Relasi antar 

umat beragama mayoritas Kristen dan minoritas Islam. Dalam mendukung 

penelitian ini, penulis mengambil karya tulis terdahulu dalam bentuk 

skripsi, tesis, jurnal dan buku yang dianggap memiliki relevensi dengan 

apa yang akan di teliti dan karya tulis tersebut dapat di gunakan sebagai 

referensi atau rujukan serta penguatan dalam penelitian ini, seperti: 



 
 

1. Jurnal Uinsu dengan Judul “Membangun Relasi Umat 

Beragama Pasca Konflik Agama di TanjungBalai” oleh Fitriani pada tahun 

2020. Hasil dari penelitian ini terkait pasca konflik yang terjadi di Kota 

Tanjungbalai merupakan jembatan dalam menciptakan kerukunan dengan 

menumbuhkan sikap toleransi, rasa peduli terhadap sesama dan 

meningkatkan solidaritas antar sesama masyarakat di Tanjungbalai. Dan 

untuk mempertajam kepekaan peneliti dalam melihat konflik agama di 

Tanjungbalai dan merumuskan teori segitiga konflik Johan Galtung (peace 

keeping, peace making dan peace building) sebagai sarana membangun 

relasi yang baik pasca terlibat konflik.
11

  

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis adalah 

penelitian ini dari Fitriani memfokuskan berupaya membangun relasi antar 

umat beragama masyarakat Tanjungbalai yaitu dengan menghilangkan 

truth claim (Klaim Kebenaran) terhadap suatu agama, rasa curiga dan 

berupaya bersikap inklusif dalam beragama. Dengan upaya ini diharapkan 

terciptanya relasi atau hubungan yang harmonis antar umat beragama 

pasca konflik Pembakaran Vihara di Tanjungbalai. Sedangkan dalam 

penelitian ini memfokuskan pada Relasi kerukunan antar umat beragama 

minoritas Islam dan Mayoritas Kristen di Makale Tana Toraja. 

2. Artikel dengan judul “Relevansi Relasi Sosial Terhadap 

Motivasi Beragama dalam Mempertahankan Identitas Keislaman di 

Tengah Masyarakat Multi Agama (Studi Fenomenologi di Desa Suro Bali 
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Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020 (Jurnal Uinsu), h 51. 



 
 

Kepahiang Bengkulu) oleh Idi Warsah pada Tahun 2017. Hasil penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh fenomena relasional sosial dan motivasi beragama 

masyarakat  muslim Desa Suro Bali. Penelitian ini ditemukan bahwa 

Motivasi dalam menjalankan ibadah ritual pada masyarakat muslim relatif 

rendah, berbanding terbalik atau tidak relevan dengan antusiasme 

masyarakat muslim Desa Suro Bali dalam menjunjung tinggi sikap 

toleransi antar umat beragama melalui bentuk-bentuk relasi sosial. Faktor 

utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat muslim tentang 

Islam. 
12

 

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis adalah 

penelitian dari artikel Idi Warsah membahas bahwa masyarakat muslim di 

Desa Suro Bali dalam menjalankan ibadah ritual keagamaan masih rendah 

pemahaman tentang Islam, sedangkan penelitian ini memaparkan relasi 

masyarakat minoritas dan mayoritas Kristen dan Islam yang dimana peran 

kedua agama tersebut dapat menjalankan kehidupan berdampingan dengan 

rasa toleransi yang sama-sama memiliki paham yang baik dan saling 

bekerjasama. 

3. Artikel dengan judul Relasi penerimaan pancasila oleh 

ormas keagamaan terhadap pengokohan nasionalisme dan kerukunan antar 

umat beragama (Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir 

Indonesia) oleh Zudi Setiawan pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini 
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mengenai HTI tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di 

Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan yang lebih luas, yakni tentang 

pembentukan Khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia 

Islam berada dalam satu bingkai negara khilafah. Hal ini dapat dimengerti 

karena HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir dengan jaringannya yang 

bersifat internasional. HTI juga merupakan ormas keagamaan yang tidak 

mau mencantumkan asas Pancasila dalam organisasinya. Maka dari itu, 

HTI juga tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan 

nasionalisme karena ideologinya bertentangan dengan konsep 

nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga terlihat 

kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
13

  

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis adalah 

penelitian dari Zudi Setiawan membahas Relasi penerimaan pancasila oleh 

ormas keagamaan terhadap pengokohan nasionalisme dan kerukunan antar 

umat beragama (Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir 

Indonesia) selain itu memaparkan bahwa HTI juga terlihat kurang 

membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia, 

sedangkan pada penelitian penulis menunjukkan masyarakat yang 

beragama dapat mengatur kehidupan dan menjalankan berbagai bentuk 

konsep beragama secara toleransi. 
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4. Jurnal dengan judul Tradisi di Tengah Keberagamaan 

Media Interaksi Masyarakat Ende dalam Membangun Relasi Antarumat 

Beragama yang dikemukakan oleh Ahsanul Khalikin pada tahun 2016. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Masyarakat Ende dikenal sebagai 

masyarakat harmonis walaupun dilihat dari keragaman  identitas  dan  

karakter  budaya  keadaan sosialnya cukup   beragam   dari   sisi  bahasa,  

suku  dan  agama.  Demikian  pula  keragaman struktur  sosial  masyarakat  

pun sebenarnya terlihat pada kasus jumlah penganut keagamaan, mayoritas 

Katolik dan  minoritas  Islam. menemukan bahwa   kearifan   lokal   dalam   

berbagai   bentuk,   baik   pandangan   hidup,   sistem   budaya,  tradisi  

perkawinan,  kelembagaan  sosial, dan lainnya mampu menjadi media 

efektif dari relasi sosial antar umat beragama. FKUB harus merangkul 

elemen dari adat,  bukan  saja  merangkul  tokoh-tokoh  agama.  Elemen  

adat  menjadi  strategis,  untuk  menjawab  adanya  kecenderungan  bahwa  

keagamaan  tidak  bisa  dilepaskan  dari etnisitas masyarakat di Ende. 

Artinya, semakin     banyak     merangkul     elemen masyarakat,  maka  

semakin  tinggi  daya  tahan   masyarakat   untuk   menghindari   konflik 

berbeda agama itu.
14

 

Adapun yang kemudian yang menjadi perbedaan dari penelitian 

penulis adalah penelitian dari Ahsanul Khalikin yang membahas Tradisi di 

Tengah Keberagamaan Media Interaksi Masyarakat Ende dalam 
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keagamaan, Harmoni Januari-April 2016, h 38. 



 
 

Membangun Relasi Antarumat Beragama, sedangkan pada penelitian ini 

fokus pada Relasi kerukuna umat beragama serta konsep-konsep beragama 

di Makale Tana Toraja. 

 

  



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Relasi sosial 

Relasi  sosial  atau hubungan sosial merupakan hubungan timbal 

balik antara individu  dan saling mempengaruhi. Hubungan sosial atau 

hubungan sosial adalah ketika setiap orang sama-sama akurat dalam 

memprediksi tindakan apa yang akan dilakukan pihak lain terhadap 

dirinya. Sebagai   makluk   sosial,   manusia tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya  sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Pentingnya 

manusia perlu relasi atau yang berineraksi dengan orang lain sebagai 

makhluk sosial..  Liliweri  berpendapat  bahwa interaksi  sosial sebagai 

sebuah proses yang   dilakukan   oleh   seseorang   untuk   menyatakan   

identitas   diri  kepada orang  lain  dan  menerima  pengakuan  atas  

identitas  diri  tersebut, sehingga terbentuk perbedaan identitas antara 

seseorang dengan orang lain. Identitas tidak semata-mata ditunjukkan oleh 

apa yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh pengakuan  semua  orang  atau  

sekelompok  lain   terhadap individu dalam situasi tertentu.
15

   

Menurut Spradley dan McCurdy, menyatakan bahwa relasi sosial 

atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam 

waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini 
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disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri yaitu, (a) relasi sosial 

asosiatif yaitu bentuk hubungan sosial positif yang mengarah pada 

persatuan sedangkan (b) relasi disosiatif yaitu mengarah pada bentuk 

perpecahan atau merengangkan solidaritas. 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat berusaha memenuhi 

kebutuhannya sendiri; mereka membutuhkan orang lain. Oleh karena itu,  

manusia perlu sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan relasi atau 

hubungan dengan orang lain..  Dalam  hal  ini  relasi  sosial  dimaksudkan  

dengan bentuk tindakan sosial atau interaksi sosial. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa, relasi sosial merupakan interaksi 

timbal balik antar kelompok dengan individu yang lain atau masyarakat dan 

saling memengaruhi. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan Public 

Relations bahwa pada hakikatnya Public Relations memiliki ciri-ciri yaitu two 

way communications atau komunikasi timbal balik. 

Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk 

pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan 

hidupnya. Sebagai makhluk sosial dan rangka menjalin kehidupannya, manusia 

selalu melakukan hubungan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan 

tujuan tertentu. Membentuk hubungan sosial masyarakat merupakan interaksi 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, 

ataupun antar individu dengan kelompok. Misalnya pada perusahaan, terjalin 

relasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. 

Pola relasi sosial di kalangan masyarakat antar umat beragama, 

yaitu: (a) Hubungan kekerabatan, (b) Ketergantungan ekonomi. Manusia 



 
 

adalah makhluk sosial karena mereka hidup bersama dalam berbagai 

kelompok yang terorganisasi yang biasa disebut sebagai masyarakat. 

Kemudian dalam percakapan sehari-hari kata masyarakat seakan akan 

sudah memberi pengertian yang “cukup lazim” dalam gambaran pikiran. 

Pengertian yang “cukup lazim” itu sebenarnya semu, sebab apabila 

ditanyakan apa yang mereka maksud dengan kata masyarakat itu 

jawabannya selalu berkisar hanya pada gambaran sekelompok manusia 

tertentu atau orang banyak.
16

  

Adapun dua bentuk relasi masyarakat antar umat beragama, 

terdapat beberapa penjelasannya sebagai berikut: 

1) Hubungan kekerabatan 

Di dalam suatu masyarakat dapat digambarkan bahwa struktur 

sosial dari suatu masyarakat dapat di gambarkan dengan sistem 

kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan suatu hubungan yang diambil 

dari garis keturunan dari ayah maupun dengan ibu yang diambil untuk 

menggambarkan struktur sosialnya. menjadikan sesuatu bentuk keeratan 

dan menimbulkan sikap toleransi yang mendukung untuk saling 

menghargai dan membantu berbagai kegiatan agama yang berlandaskan 

kemanusiaan tanpa menganggu sesuatu kegiataan agama yang di yakini 

dan masyarakat berperan penting untuk melestarikan tradisi yang telah di 

tanam oleh nenek moyang.  
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2) Ketergantungan Ekonomi 

Kewajiban untuk saling membantu memperkuat ikatan sosial 

antara orang-orang yang mampu di satu sisi dengan orang-orang yang 

kurang mampu di sisi yang lain. Jika orang mampu berfungsi sebagai 

tempat ketergantungan ekonomi, maka orang-orang yang menggantungkan 

ekonomi kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak 

mampu. 

B. Bentuk Relasi antarumat beragama 

Sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat 

lainnya, baik berbeda budaya,daerah maupun agamanya sekalipun tetaplah 

kita akan berada dan hidup secara berdampingan dalam banyak perbedaan 

dimanapun itu. Untuk itu kita perlu saling mempengaruhi dalam menjaga 

hubungan sosial,agar dapat menerima kekurangan dan kelebihan sehingga 

dapat hidup berdampingan secara aman. Berikut adalah bentuk-bentuk dari 

relasi antar umat beragama sebagai berikut : 

1) Keharmonisan keluarga beda agama 

Agama sangat konsen dalam memperhatikan urusan keluarga 

bahkan memberikan gambaran dan cara untuk menentukan pendamping 

dengan beberapa kriteria mulai dari: nasab, ekonomi, paras, dan agama. 

Agama inilah yang menjadi hal terpenting di bandingkan dengan yang 

lainnya. Menyatukan dua hal yang berbeda bukan perkara yang mudah, 

oleh sebab itu dibutuhkan saling pengertian dan tidak memikirkan egonya 



 
 

sendiri-sendiri.Untuk bisa bersatu dalam membangun keluarga yang rukun 

dan harmonis setiap pasangan harus bisa menemukan titik kesamaan 

sehingga perselisihan bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Komuniakasi 

menjadi kunci pokok dalam membangun keluarga, setiap keluarga 

memiliki caratersendiri dalam melakukan komunikasi. Pola komunikasi 

yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga 

bahkan yang berbeda keyakinan maupun agama sekalipun.
17

 

Adanya perbedaan keyakinan/agama dalam suatu keluarga, tidak 

jarang menimbulkan ketegangan dan konflik, namun demikian ditemukan 

beragam fenomena satu keluarga beda agama bisa hidup secara rukun dan 

harmoni yaitu pada warga masyarakat Desa Sindang Jaya dan desa 

Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, 

seperti yang terjadi pada keluarga bapak Bahrun warga masayarakat 

Sindang Jaya yang beragama Islam memiliki orang tua beragama Kristen 

dan anaknya pak bahrun yang bernama Lia beragama Kristen dapat hidup 

rukun dan damai, demikian halnya yang terjadi pada keluarga Ibu Setio 

yang beragama katolik, memiliki beberapa orang anak yang bernama 

samuji dan bardi, beragama Islam namun dapat hidup rukun dan harmoni 

dalam satu keluarga. 
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2) Kerjasama bergotong-royong 

Dalam kehidupan sehari-hari, Gotong  rotong  dalam  istilah  Jawa  

disebut  sambatan  yaitu  melakukan kegiatan bersama untuk sebuah tujuan 

tertentu. Gotong royong biasa dilakukan dalam  rangka  memperbaiki  

rumah,  sarana  sosial,  perhelatan  perkawinan, perkuburan, dan aktifitas-

aktifitas sosial lainnya termasuk perbaikan tempat ibadah. Kebiasaan 

masyarakat tolong-menolong secara bergotong-royong sebagaimana yang 

terlihat secara jelas pada berbagai kegiatan terkait dengan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang juga terlihat pada kegiatan 

yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti pada saat membangun 

rumah baru. Dalam acara gotong-royong, tokoh yang paling berperan yaitu 

tokoh masyarakat. 

3) Toleransi 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata 

“toleran” (Inggris: tolerance; Arab: tasamuh) yang berarti batas ukur 

untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. 

Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, 

dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah (terminology), 

toleransi yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang 

bertentangan dengan pendiriannya. 



 
 

4) Alkulturasi 

Secara umum ialah pecampuran dua kebudayaan atau lebih yang 

saling bertemu dan saling mempengaruhi. Istilah akulturasi berasal dari 

bahasa latin Acculturate yang artinya "tumbuh dan berkembang bersama". 

Ada juga beberapa ahli yang menyampaikan definisi dari akulturasi 

budaya. Menurut antropolog Indonesia, Koentjaraningrat, akulturasi adalah 

proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu 

kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat 

laun diterima dan diolah kembali tanpa menyebabkan hilangnya 

kepribadian budaya itu sendiri.  

Sementara sosiolog Amerika, Arnold M. Rose mendefinisikan 

akulturasi sebagai perpaduan antarbudaya yang kemudian menghasilkan 

budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. 

Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-

macam, misalnya pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian, atau bahkan 

antar individu dari dua kelompok berbeda. 

C. Kerukunan antarumat beragama 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kerukunan berarti rasa 

rukun, kesepakatan dan kekompakan. Umat diartikan sebagai masyarakat, 

makhluk manusia ataupun penganut suatu agama, sedangkan beragama 

diartikan sebagai orang yang mempunyai agama, memeluk atau menganut 



 
 

suatu agama tertentu ataupun taat kepada agama.
18

 Jadi, dengan demikian 

kerukunan antar umat beragama secara sederhana dapat diartikan sebagai 

sikap kompak antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama. 

Dalam kehidupan sosial masyarakat, kerukunan antar umat 

beragama menjadi hal yang paling penting untuk diterapkan, terlebih lagi 

di Negara yang majemuk ini. Mengingat belakangan ini seringkali 

terdengar isu konflik ataupun pertengkaran yang mengatas namakan 

agama. Namun yang perlu untuk diketahui juga bahwa rukun bukan berarti 

tidak ada perbedaan, aspek inilah yang seharusnya dipahami serta disadari 

bersama karena tidak sedikit orang yang meyakini bahwa rukun 

merupakan sebuah kondisi dimana semuanya sama serta seragam. Pada 

dasarnya pandangan semacam ini sah-sah saja, karena memang ketika 

semua sama dan seragam maka terlihat seolah-olah rukun, akan tetapi 

kerukunan yang demikian ini bersifat semu. 

Kerukunan Antar Umat Beragama adalah terciptanya suatu 

hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara 

sesama umat beragama di Indonesia, yaitu hubungan harmonis antar 

sesama umat seagama dan umat beragama yang berbeda agama serta 

antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh 
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kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-

sama membangun masyarakat sejahtera lahir batin.
19

  

Dalam Konteks Indonesia kerukunan umat beragama bisa dibentuk 

ketika budaya masyarakat mampu menciptakan sarana pertemuan di luar 

konteks agama. Pada posisi inilah dibutuhkan pelestarian arena interaksi 

umat dari berbagai agama secara alami. Ruang interaksi yang benar-benar 

tumbuh dari kesadaran umat beragama untuk berbaur dengan kelompok 

agama lain, bukan karena interaksi yang dipaksakan, pendekatan yang 

memunkinkan secara rasional dilakukan untuk memulihkan kerukunan 

yaitu melalui pendekatan budaya, lembaga dan pemerintah kerja sama 

tokoh agama dan masyarakat dan kerja sama masyarakat antar umat 

beragama itu sendiri. 

Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan 

yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat 

menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai 

dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila.
20

 Kata kerukunan berasal 

dari bahasa arab ruknun (rukun) kata jamaknya adalah arkan yang berarti 

asas, dasar atau pondasi (arti generiknya). Dalam bahasa Indonesia arti 

rukun ialah: 
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a. Rukun (nominal), berarti: Sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya 

pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak 

cukup syarat, dan rukunya asas yang berarti dasar atau sendi, 

semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya 

agama. 

b. Rukun (ajektif) berarti baik dan damai tidak bertentangan, hendaknya 

hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan 

berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kerukunan, perihal 

hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup bersama.
21

 

Upaya  untuk  membangun  kerukunan  agama  kembali  setelah  

tercerai-berainya masyarakat akibat dari konflik agama sangat diperlukan 

dalam membangun  harmoni  kehidupan.  Kerukunan  umat  beragama  

merupakan bagian  dari  pilar  pembangunan,  yang  memberikan  

pengaruh  besar  pada keberhasilan. Dengan semakin mantapnya 

kerukunan antar umat beragama maupun  intern  umat  beragama,      akan  

semakin  kokoh  pula  persatuan  dan kesatuan  bangsa.  Pada  saat  yang  

sama,  upaya  untuk  memanfaatkan  agama untuk melegitimasi konflik 

sosial akan seakin sulit dilakukan oleh pihak- pihak yang tidak 

bertanggungjawab.
22
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) 

dengan metode kualitatif dan deskriptif, dalam kategori Metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau 

tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu 

sendiri.dilakukan, di daerah yang terdapat komunitas agama minoritas 

yang berada di tengah-tengah komunitas agama mayoritas, yang kemudian 

bertujuan untuk membangun relasi keberagamaan dan memperoleh respon 

yang baik terhadap masyarakat di Tana Toraja yang memiliki 

perkembangan serta latar beragama yang berbeda, tidak lepas dari peran 

peneliti ketika turun langsung dilokasi untuk memperoleh informasi dalam  

melakukan wawancara, pengumpulan data atapun observasi yang akurat. 

Peneliti juga mencermati interaksi masyarakat Islam-Kristen di dalam 

beraktivitas baik itu di dalam ruang lingkup keagamaan, pendidikan 

maupun kemasyarakatan, individu atau kelompok, sehingga dengan 

memahami interaksi tersebut, diharapkan muncul keterkaitan atau 

hubungan sebab akibat. 

 



 

 
 

2.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah di Tana Toraja tepatnya di Makale 

kabupaten Tana Toraja. 

B.  Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

Penelitian ini dipahami sebagai suatu objek yang dilandaskan pada 

masyarakat, proses sosial dan perubahannya. Peneliti mencoba 

menggunakan pendekatan sosiologis sebagaimana untuk dapat memahami 

pola keberagamaan disana dan dengan menemui berbagai pendapat dari 

berbagai sumber dilokasi. Tidak terlepas dari interaksi masyarakat 

beragama, perilaku sosial dan perkembangan budaya di Tana Toraja. 

2. Pendekatan Teologis 

Sebagaimana yang dipahami peneliti bahwa pendekatan teologis 

merupakan realitas sejati agama yang membahas mengenai ajaran-ajaran 

ketuhanan dari suatu agama. Sehingga dalam penelitian ini pendekatan 

teologis sebagaimana diketahui, membahas ajaran-ajaran dasar dari 

sesuatu agama di Makale Tana Toraja. 

C. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini 

yang berupa informasi yang diperoleh di lapangan baik dalam bentuk 



 
 

 
 

observasi (pengamatan langsung) dan melakukan wawancara dengan tokoh 

agama, pemuda atau masyarakat seperti fkub Tana Toraja. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penunjang dalam penelitian 

ini untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Data sekunder mencakup 

berbagai literatur-literatur seperti buku, jurnal dan data lainya yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian lapangan karena jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif-deskriptif. Metode ini akan melihat dan mengamati langsung 

objek yang akan diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

field research, yaitu: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh 

data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
23

  Peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap bentuk-bentuk relasi yang terjadi 

dalam masyarakat. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

melihat dan mengamati secara Langsung. Dengan begitu, maka peneliti 

akan mendapatkan gambaran dan data awal terkait dengan relasi sosio-
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kultural yang dilakukan oleh masyarakat minoritas Islam dengan mayoritas 

Kristen di Tana Toraja. 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan sebagai penunjang dalam proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen, 

buku, ataupun yang ditemukan peneliti nantinya saat di lapangan. 

Sehingga mendapatkan hasil penelitian dengan data lengkap. 

3. Wawancara 

Metode ini digunakan peneliti untuk menghasilkan informasi, 

keterangan dan data-data yang dianggap penting dari informasi terkait 

masalah yang akan diteliti. Salah satu cara pengambilan data yang 

dilakukan melalui kegiatan komunikasi.
24

    ataupun tokoh agama, 

pemuda/fkub. 

Wawancara akan dilakukan kepada tokoh agama dan masyarakat 

terkait pola keberagamaan di Tana Toraja. Informan sebagai sumber utama 

dalam penelitian ini, karena informasi dan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti ada pada informan. 

E. Instrumen Penelitian 

Tidak terlepas pada berbagai sumber informan yang akurat yang 

ditemui dari lapangan/lokasi, peneliti kemudian masih membutuhkan 

penunjang informasi yang lain untuk memudahkan memperoleh 
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dokumentasi dan hal-hal penting dari beberapa bentuk yaitu, instrumen tes, 

instrumen interview, instrumen observasi/pengamatan, dan instrumen 

dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik yang bersifat kualitatif. Mulai dari tahap 

pengumpulan, pengolahan sampai pada tahap analisis yang berlangsung 

dari awal sampai akhir. 

Menganalisis validitas dan makna data menggunakan: 

a.  Reduksi data, merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan 

melaui proses seleksi dari data mentah hingga menjadi informasi 

yang bermakna. 

b.  Penyajian data, merupakan penampilan data dalam bentuk yang 

lebih sederhana. 

c.  Penarikan kesimpulan, merupakan proses mengambil intisari dari 

data yang telah disajikan, sehingga kelihatan dengan jelas hasil-

hasil yang ingin dicapai secara langsung dalam kesimpulan 

penelitian, dan menghasilkan informasi yang mengandung makna 

yang luas meski informasinya singkat dan padat. 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

1.  Keadaan Geografis 

Tana Toraja terletak di pulau Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 

Juli 2008 ditetapkanlah Undang-undang No. 28 tahun 2008 tentang 

pembentukan kabupaten Tana Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang diundangkan dalam lembaga Negara Tahun 2008 No. 101 Dengan 

demikian secara administrasi pemerintah kabupaten Tana Toraja sebagai 

kabupaten induk dan kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonomi baru 

yang diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 26 November 

2008.
25

  

Tana Toraja sebagai salah satu suku dari  tiga suku di Sulawesi 

Selatan, yaitu suku Bugis, suku Makassar dan suku Toraja. Tana Toraja 

yang beribukota di Makale terletak antara 2º-3º Lintang Selatan dan 19º-

20º Bujur Timur, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Toraja Utara 

dan Provinsi Sulawesi Barat, sebelah selatan kabupaten Enrekang dan 

kabupaten Pinrang, serta sebelah Timur dan sebelah Barat masing-masing 

berbatasan kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Barat.
26
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 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKJP) (Tahun 2011), h 9. 
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 Katalog BPS, Statistik Daerah Kabupaten Tana Toraja (Kab. Tana Toraja: 2012), h 1. 



 
 

 
 

Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang 

terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai sa‟dang. Jarak ibukota 

Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km² yang melalui Kabupaten 

Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, 

Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, kemudian kota Makassar.
27

  

Gambar 1 

Peta Lokasi Kabupaten Tana Toraja 

   Sumber: Google Image 

Bukit, lembah dan gunung batu mendominasi Tana Toraja  yang 

ditumbuhi hutan dan persawahan. Gunung  tersebut seperti: 
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 Gunung Rante Kandora 

 Gunung Sinaji 

 Gunung Messilaa 

 Gunung Sado‟ko‟ 

Gunung-gunung tersebut ada diantaranya merupakan hulu sungai di 

Tana Toraja dan salah satu sungai tersebut adalah sungai sa‟dan yang 

bermuara di Selat Makassar. Aliran sungai Sa‟dan di hilirnya mengairi 

persawahan di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten  Sindereng Rappang. 

Sungai Sa‟dan juga dipakai untuk kegiatan wisata arung jeram yaitu 

daerah Bera sampai Enrekang. Mata air di wilayah ini juga mengalirkan 

banyak sungai-sungai ke daerah pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat. 

2.  Masyarakat tana Toraja  

Pada umumnya adalah masyarakat yang dikenal masih sangat 

menjunjung tinggi adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang 

mereka. Pada umumnya masyarakat Tana Toraja masih memelihara 

sebagian besar adat dan budaya secara kuat hingga dewasa ini. Adat 

dipelihara sebagai faktor pendorong terjadinya relasi sosial masyarakat 

Tana Toraja sehingga harmonis. Masyarakat Tana Toraja terdiri dari 

pribumi asli dan pendatang dari berbagai daerah, seperti Jawa, Bugis, 

Makassar, Palopo, Duri (Enrekang), Polewali Mamasa, dan sebagainya. 

Masyarakat Tana Toraja Berjumlah 248.637 orang.  



 
 

 
 

Disamping itu sebagian besar masyarakat Tana Toraja mempunyai 

ciri khas dan kepribadian sehingga tak mudah terpengaruh oleh paham 

atau kepercayaan lain karena kepribadian suku Tana Toraja itu merupakan 

suatu bentuk tata kehidupn yang berdasarkan kesatuan, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan yang lahir dari ajaran hidup dan kehidupan yang 

percaya dan menyembah kepada puang matua, deata-deata serta 

tomembali.Jadi wujud daripada kepribadian orang Tana Toraja dalam 

kehidupan sesuai dengan kebudayaan Tana Toraja adalah dalam arti berani 

bertanggung jawab dan berani berkurban dan dengan sendirinya nilai 

sosialnya akan menonjol dalam masyarakat dan lingkungan keluarga. 

Dengan adanya kedudukan dan nilai yang terbina, maka akan menjadikan 

seseorang sebagai teladan dan sekaligus menjadi pemimpin masyarakat 

sekitarnya. Hal ini yang mempertegas tindakan-tindakan sosial masyarakat 

Tana Toraja yang berwujud kekeluargaan dan merupakan adat dan 

kebudayaan yang tetap bertahan sampai sekarang ini. Begitu juga tentang 

penyimpanan mayat dan pemotongan kurban hewan masih tetap dipegang 

teguh sekalipun sudah memeluk agama Islam atau agama Kristen karena 

hal itu masih terikat oleh dasar kesatuan, kekeluargaan dan kegotong-

royongan.  Keharmonisan masyarakat di Tana Toraja senantiasa damai 

saja belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  

Keharmonisan dalam bermasyarakat merupakan dambaan setiap 

manusia sebagian besar umat beragama di dunia, ingin hidup damai dan 

tentram dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan bernegara serta 



 
 

 
 

menjalankan ibadahnya. Manusia diciptakan Allah swt berbagai macam 

suku, budaya dan agama, walaupun begitu keharmonisan beragama harus 

dijaga dengan baik antarumat beragama. Sebagai sarana untuk mempererat 

relasi sosial dalam mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Pada 

prinsipnya semua umat Beragama yang ada sudah diajarkan tentang 

kedamaian hidup oleh tokoh-tokoh agama masing-masing, karena dalam 

agama diajarkan tentang kebaikan, baik hubungan dengan Tuhan ataupun 

yang dianggap Tuhan ataupun hubungan dengan sesama manusia 

dimanapun mereka berada. Hal tersebut di atas perlu senantiasa dipelihara 

terus menerus dengan baik. 

Relasi sosial antarumat beragama di Tana Toraja dibanding dengan 

daerah-daerah lain yang ada di Indonesia pada umumnya, boleh dikatakan 

bahwa Tana Toraja daerah paling aman, dibanding kerusuhan yang pernah 

terjadi di Ambon, Poso dan lain-lain. Tana Toraja belum pernah terjadi 

yang demikian itu. Oleh karena itu, memelihara ketentraman hidup dalam 

masyarakat ini harus dijaga terus menerus secara bersama-sama. 

Bebagai pandangan dan gagasan bermunculan termasuk gagasan 

kalangan masyarakat umat beragama. Gagasan ini pun ditanggapi 

beragam. Pertama, kelompok yang menolak perbedaan agama. Mereka 

biasanya disebut sebagai kelompok ekslusivisme. Secara teologis, 

misalnya kelompok ini beranggapan bahwa hanya agama merekalah yang 

paling otentik berasal dari Tuhan, sementara agama lain dianggap sebagai 

kontribusi manusia atau mungkin juga berasal dari Tuhan tetapi telah 



 
 

 
 

mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umatnya sendiri. Seperti 

dicatat al-Syahrastani, sebagian umat Islam menuduh bahwa agama orang-

orang Yahudi dan Nasrani tidak murni dan tidak otentik lagi karena telah 

mengalami perubahan disana-sini.
28

 

3. Rumah adat tongkonan  

Merupakan sebutan bagi rumah adat suku Toraja. Rumah adat 

Tongkonan memiliki bentuk yang unik seperti perahu yang menjadi ciri 

khas suku Toraja. Kata Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti 

menduduki atau tempat duduk. Hal ini dahulu tongkonan difungsikan 

sebagai tempat berkumpulnya bangsawan Toraja sambil duduk dan 

berdiskusi. Tongkonan adalah sebagai tempat pembinaan keluarga dalam 

persatuan keturunan dan harta warisan keluarga yang berketurunan dari 

Tongkonan itu, dan inilah seterusnya yang membentuk kepribadian dan 

kebudayaan Toraja dengan dasar kesatuan kekeluargaan serta 

kegotongroyongaan. 
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Depok: Kata Kita, 2009), h 20. 



 
 

 
 

Dalam peran sosial di kalangan masyarakat Tana Toraja 

Tongkonan merupakan sumber aturan dan pelaksana filsafat relasi 

keharmonisan tallu lolo’na. Terlebih lagi dalam peran ritualnya yang 

terkenal dengan rambu tuka’ dan rambu solo’, Tongkonan menjadi pusat 

pelaksanaan relasi keharmonisan itu.  

Gambar 2 Rumah Tongkonan 

Ada tiga bagian struktur bentuk Tongkonan: 

1. Rattingbuana 

Ruang yang berada dibagian atas rumah ini berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda pusaka berharga. 

2. Kale Banua 

Ruang bagian tengah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan 

melakukan pertemuan. 

3. Sulluk Banua 



 
 

 
 

Ruang bagian paling bawah yang biasa digunakan untuk tempat hewan 

peliharaan atau tempat menyimpan alat-alat pertanian. 

Tongkonan juga memiliki pakem hiasan yang harus selalu 

digunakan, yaitu: 

a. Hiasan dinding berbentuk ukiran yang terbuat dari tanah liat. 

Ukiran tersebut menggunakan 4 warna dasar yang memiliki simbol 

tersendiri, seperti hitam;kematian, merah;kehidupan, kuning;anugerah dan 

kekuasaan Tuhan, putih;kebersihan dan kesucian. 

b. Tanduk Kerbau 

Hiasan tanduk kerbau biasanya dipasang di bagian depan tongkonan dan 

disusun menjulang keatas. Hiasan tersebut melambangkan kemewahan dan 

strata sosial. Jadi semakin banyak jumlah tanduk yang tersusun, maka 

semakin tinggi strata sosial kelompok adat yang memilikinya. 

Tongkonan adalah rumah adat dari satu rumpun keluarga (marga) dimana 

persekutuan darah daging dipelihara. Tongkonan adalah tempat pembinaan 

dan pemeliharaan mmasyarakat, juga berfungsi sebagai sumber wibawa 

kepemimpinan. Dia bermakna simbolik sebagai lembaga kekuasaan 

kebesaran dan kemuliaan sang pendiri juga keturunan yang dibangun di 

atas keunggulan dan prestise tertentu. Setiap orang harus mengetahui dari 

Tongkonan mana ia berasal baik dari pihak ibunya maupun pihak ayahnya. 

Oleh karena itu, Tongkonan mengikat seluruh keluarga, sehingga bila ada 

upacara yang dilaksanakan, baik rambu solo‟ maupun rambu tuka‟, 

upacara tersebut harus dilaksanakan di rumah Tongkonan itu dan semua 



 
 

 
 

keluarga diharapkan hadir. Pemeliharaan pola Tongkonan tetap 

dipertahankan karena berfungsi sebagai alat perekat sosial di kalangan 

masyarakat Tana Toraja. 

4. Ketergantungan ekonomi 

Adapun mereka yang tinggal di daratan tinggi memanfaatkan 

keadaan tanah yang cukup subur untuk berkebun menanam sayur-sayuran 

serta tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Sebagian dari mereka 

yang tinggal di daratan rendah maupun daratan tinggi berusaha untuk 

memelihara hewan ternak seperti babi, kerbau, kambing, ayam dan bebek 

sebagai kegiatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-

hari. 

Mengandalkan pekerjaan sebagai petani yang mengelola sawah 

atau kebun secara tradisional dengan tingkat pengetahuan dan 

keterampilan yang diwarisi secara turun-temurun, secara umum, sulit 

mengangkat taraf kehidupan ekonomi masyarakat Tana Toraja yang hidup 

dari pertanian. Terbatasnya luas tanah kebun atau sawah yang mereka olah 

dengan hasil yang terbatas pula menyebabkan mereka tidak mampu 

meningkatkan taraf kehidupan mereka secara baik. 

Hasil pertanian mereka hanya cukup buat kebutuhan konsumsi 

sehari-hari setelah sebagiannya dijual untuk mendapatkan uang yang juga 

hanya cukup buat memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula 

dan sayur. Meskipun di antara mereka ada orang yang berhasil menikmati 

keberhasilan dalam menjalankan pekerjaan sebagai petani, namun 



 
 

 
 

jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah mereka yang harus 

bergelut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

susah payah. 

Tabel 1 

Nama-nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan nama Ibu Kota Kecamatan 

di Tana Toraja 

No. Kecamatan Nama Ibu Kota 
Luas 

(Km²) 

Desa dan 

Kelurahan Jml

h Des

a 

Kelur

ahan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bittuang Bittuang 163,27 14 1 15 

2 
Bonggakar 

adeng 
Poton 206,76 5 1 6 

3 
Gandang Batu 

Sillanan 
Buntu 108,63 8 4 12 

4 

1 

Kurra 

2 

Kurra 

3 

60,50 

4 

5 

5 

1 

6 

6 

7 

5 Makale Makale 39,75 1 14 15 

6 Makale Selatan Sandabilik 61,70 4 4 8 

7 Makale Utara Rantelemo 26,08 0 5 5 

8 
Malimbong 

Balepe 
Malimbong 211,47 5 1 6 

9 Mappak Mappak 166,02 5 1 6 

10 Masanda Masanda 134,77 8 0 8 

11 Mengkendek Ge‟tengan 196,74 13 4 17 

12 Rano Rano 89,43 5 0 5 

13 Rantetayo Rantetayo 60,35 3 3 6 

14 Rembon Rembon 134,47 11 2 13 

15 Saluputti Ulusalu 87,54 8 1 9 

16 Sangalla‟ Sangalla‟ 36,24 3 2 5 

17 
Sangalla‟ 

Selatan 
Batualu 47,80 4 1 5 



 
 

 
 

18 Sanggala‟ Utara 
Sangalla‟  

Utara 
27,96 4 2 6 

19 Simbuang Simbuang 194,82 6 0 6 

Jumlah 2.054,30 112 47 159 

Sumber.
29

 

Data pada tabel tersebut menunjukkan Kecamatan Malimbong 

Balepe‟ dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 Kecamatan terluas 

dengan luas masing-masing 211,47 km² persegi dan 206,76 km² persegi 

atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35 persen dari seluruh 

wilayah Tana Toraja, kemudian Kecamatan Mengkendek merupakan 

Kecamatan terluas yang ketiga dengan luas wilayah 196,74 km² dengan 13 

jumlah desa dan 4 jumlah kelurahan, kemudian kecamatan Simbuang 

dengan luas wilayahnya 194,82 km² dengan 6 jumlah desa dan jumlah 

kelurahan tidak ada. Kecamatan Makale utara merupakan kecamatan 

terkecil pertama dengan luas wilayahnya 26,08 km² dengan 5 jumlah 

kelurahan dengan Sangalla‟ Utara merupakan kecamatan terkecil kedua 

dengan luas wilayahnya 27,96 km² dengan 4 jumlah desa dan 2 jumlah 

kelurahan, kemudian kecamatan Sangalla‟ merupakan kecamatan terkecil 

ketiga dengan luas wilayahnya 36,24 km² dengan 3 jumlah desa dan 2 

jumlah kelurahan. 

5. Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk di Tana Toraja menurut jenis kelamin dan 

presentase dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Jenis Kelamin dan Presentase 

No. Jenis Kelamin Jumlah % 

1 2 3 4 

1 Laki-Laki 126.454 50,86 

2 Perempuan 122.183 49,14 

Jumlah 248.637 100 

Sumber.
30

  

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Tana 

Toraja, jenis kelamin wanita lebih kecil yaitu 122.183 atau 49,14% jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki yaitu 

126.454 atau 50,86% 

6.  Keadaan Pendidikan 

a) Jumlah sekolah di Tana Toraja tingkat SD dan SMP 

Tabel 3 

Jumlah sekolah di Tana Toraja Tingkat SD dan SMP 

No

. 
Kecamatan 

MI Ju

m 

SD Ju

m 

MTs Ju

m 

SMP J

u

m         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 
13 

1

4 

1 Bittuang 0 0 0 19 0 19 0 0 0 4 0 4 

2 
Bonggakar

adeng 
0 0 0 10 0 10 0 0 0 3 0 3 

3 Gandang 1 1 2 15 0 15 1 1 2 4 4 8 
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Batu 

Sillanan 

4 Kurra 0 0 0 8 0 8 0 0 0 1 0 1 

5 Makale 1 1 2 14 3 17 1 0 1 2 2 4 

6 
Makale 

Selatan 
0 0 0 11 0 11 0 0 0 2 1 3 

7 
Makale 

Utara 
0 0 0 8 0 8 0 0 0 1 1 2 

8 
Malimbon

g Balepe‟ 
0 0 0 9 0 9 0 0 0 1 1 2 

9 Mappak 0 0 0 8 3 11 0 0 0 2 0 2 

10 Masanda 0 0 0 8 0 8 0 0 0 2 0 2 

11 
Mengkend

ek 
1 0 1 26 0 26 0 1 1 2 8 0 

12 Rano 1 0 1 8 0 8 0 1 1 2 0 2 

13 Rantetayo 0 0 0 11 0 11 0 0 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 
13 

1

4 

14 Rembon 0 1 1 17 0 17 0 0 0 2 1 3 

15 Saluputti 0 0 0 9 1 10 0 0 0 2 2 4 

16 Sangalla‟ 0 0 0 6 0 6 0 0 0 1 2 3 

17 
Sangalla‟ 

Selatan 
0 1 1 9 0 9 0 0 0 1 1 2 

18 
Sangalla‟ 

Utara 
0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 1 1 

19 Simbuang 0 0 0 7 4 11 0 0 0 2 1 3 

 Jumlah 4 4 8 
21

2 
11 

22

3 
2 3 5 

3

5 
27 

6

2 

Sumber.
31

 

Data pada tabel 5 tersebut menunjukkan jumlah lembaga 

pendidikan di Tana Toraja tingkat SD dan SMP. Lembaga pendidikan 

yang paling banyak adalah lembaga pendidikan tingkat SD Negeri 

berjumlah 212 unit dan swasta berjumlah 11 unit, jumlah keseluruhan 223 

unit. Sedangkan MI Negeri berjumlah 4 unit, swasta 4 unit, jumlah 

keseluruhan MI adalah 8 unit. Sarana pendidikan tingkat  SMP negeri 
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berumlah 35 unit, swasta 27 unit, jumlah keseluruhan sarana pendidikan 

tingkat SMP adalah 62 unit sedangkan MTs Negeri 2 unit, swasta 3 unit, 

jumlah keseluruhan 5 unit. Perbandingan jumlah lembaga pendidikan 

tingkat SD sebanyak 223 unit dan MI sebanyak 8 unit, menunjukkan 

korelasi yang tidak signifikan antara jumlah penduduk penganut agama 

Islam di Tana Toraja, sama halnya dengan jumlah sarana pendidikan 

tingkat SMP sebanyak 62 unit dan MTs sebanyak 5 unit. 

b) Jumlah sekolah di Tana Toraja di tingkat SMU dan MA 

Jumlah sekolah di Tana Toraja tingkat SMU dan MA dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Sekolah di Tana Toraja Tingkat SMU dan MA 

No. Kecamatan 
MA 

Jum 
SMU 

Jum 
N Sw N Sw 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Bittuang 0 0 0 0 1 1 

2 Bonggakaradeng 0 0 0 1 0 1 

3 
Gandang Batu 

Sillanan 
0 0 0 1 1 2 

4 Kurra 0 0 0 0 0 0 

5 Makale 1 0 1 3 2 5 

6 Makale Selatan 0 0 0 0 0 0 

7 Makale Utara 0 0 0 0 0 0 

8 
Malimbong 

Balepe‟ 
0 0 0 0 0 0 



 
 

 
 

9 Mappak 0 0 0 0 1 1 

10 Masanda 0 0 0 1 0 1 

11 Mengkendek 0 1 1 1 1 2 

12 Rano 0 0 0 0 0 0 

13 Rantetayo 0 0 0 1 0 1 

14 Rembon 0 0 0 0 0 0 

15 Saluputti 0 0 0 1 0 1 

16 Sangalla‟ 0 0 0 1 0 1 

17 Sangalla‟ Selatan 0 0 0 0 0 0 

18 Sangalla‟ Utara 0 0 0 0 0 0 

19 Simbuang 0 0 0 0 0 0 

 Jumlah 1 1 2 10 6 16 

   Sumber.
32

  

Data tersebut menunjukkan jumlah lembaga pendidikan di Tana 

Toraja tingkat MA dan SMU. Lembaga pendidikan yang paling banyak 

adalah SMU, status negeri berjumlah 10 unit, status swasta 6 unit, jumlah 

keseluruhan 16 unit. Sedangkan lembaga pendidikan MA status negeri 1 

unit, status swasta 1 unit, jumlah keseluruhan 2 unit. Data tersebut 

menunjukkan lembaga pendidikan tingkat SMU bertempat di kecamatan 

Bittuang 1 unit, Bonggakaradeng 1 unit, Gandang Batu Sillanang 2 unit, 

Makale 3 unit, Kurra tidak, Makale 5 unit, Makale Selatan tidak ada, 

Makale Utara tidak ada, Malimbong Balepe‟ tidak ada, Mappak 1 unit, 

Masanda 1 unit, Mengkendek 2 unit, rano tidak ada, Rantetayo 1 unit, 

Rembon tidak ada, Saluputi 1 unit, Sangalla‟ 1 unit, Sangalla‟ Selatan 
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tidak ada, Sangalla‟ Utara tidak ada, Simbuang juga tidak ada. Lembaga 

pendidikan tingkat MA bertempat di kecamatan Makale 1 unit, 

Mengkedek 1 unit, kemudian 17 kecamatan lainnya tidak ada lembaga 

pendidikan tingkat MA. 

c) Gambaran Umum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah umum dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 5 

Gambaran Umum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum 

No. 
Jenjang/Status 

Sekolah 

Seko

lah 

Ke

las 

Sis

wa 

Guru Agama  

IP 

15 
NIP 13 

Jum

lah 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 SD 

Negeri 367 0 0 3 23 26 

Swasta 15 0 0 0 0 0 

Jumlah 382 0 0 3 23 26 

2 
SLT

P 

Negeri 50 0 0 4 5 9 

Swasta 28 0 0 1 1 2 

Jumlah 78 0 0 5 6 11 

3 SMU 

Negeri 14 0 0 3 2 5 

Swasta 10 0 0 0 0 0 

Jumlah 24 0 0 3 2 5 

4 SMK 

Negeri 6 0 0 0 0 0 

Swasta 20 0 0 0 0 0 

Jumlah 26 0 0 0 0 0 

Jumlah 486 0 0 8 29 37 

Sumber.
33
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Data tersebut menunjukkan gambaran umum pendidikan agama 

Islam pada sekolah umum di Tana Toraja. Jumlah SD 382 unit, jumlah 

guru agama 26 orang, SLTP berjumlah 78 unit, jumlah guru agama 11. 

SMU berjumlah 24 unit, jumlah guru agama 5 orang. SMK berjumlah 26 

unit, jumlah guru agama tidak ada. Jumlah keseluruhan sekolah umum 486 

unit dengan jumlah 37 guru agama. 

Data tersebut memperlihatkan ketidak seimbangan antara jumlah 

sekolah umum dengan jumlah guru agama Islam yang ada pada masing-

masing tingkatan sekolah umum yang ada di Tana Toraja. Lembaga 

pendidikan tingkat SD nerjumlah 382 unit sekolah dengan jumlah 26 guru 

agama, lembaga pendidikan tingkat SLTP berjumlah 78 unit sekolah 

dengan jumlah 11 guru agama, lembaga pendidikan tingkat SMU 

berjumlah 24 unit sekolah dengan jumlah 5 guru agama, dan lembaga 

pendidikan tingkat SMK berjumlah 26 unit sekolah,dengan jumlah guru 

agama tidak ada. Pada sisi lain data tersebut memperlihatkan rendahnya 

peminat penganut guru agama Islam masuk pada sekolah umum di Tana 

Toraja, terutama pada lembaga pendidikan tingkat SMK yang sama sekali 

tidak memiliki guru agama Islam. 

Tabel 6 

Jumlah Rumah Ibadah yang ada di Tana Toraja 

No. Kecamatan Islam Katolik Protestan Hindu Budha Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Bittuang 6 5 27   38 

2 Bonggakaradeng 9 1 31   41 



 
 

 
 

3 
Gandang Batu 

Sillanan 
28 9 48   85 

4 Kurra 1 3 29   33 

5 Makale 11 11 43   65 

6 Makale Selatan 5 13 35   53 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Makale Utara 2 7 36 1  46 

8 
Malimbong 

Balepe‟ 
1 6 38   45 

9 Mappak 1 11 26   38 

10 Masanda  2 23   25 

11 Mengkendek 35 20 62   117 

12 Rano 18 2 25   45 

13 Rantetayo 6 11 45   62 

14 Rembon 4 12 44 1  61 

15 Saluputti 5 7 35   47 

16 Sangalla‟ 3 5 40   48 

17 
Sangalla‟ 

Selatan 
9 5 35   49 

18 Sangalla‟ Utara 1 10 36   47 

19 Simbuang 1 7 35 1  44 

Jumlah 146 147 693 3 0 989 

Sumber data keagamaan Kabupaten Tana Toraja 2014 

Sedangkan agama Kristen Katolik, masuk ke Tana Toraja sekitar 

tahun 1939. Begitu pula agama Kristen Protestan, masuk ke Tana Toraja 

pada sekitar tahun 1940. Adapun jumlah penduduk menurut agama yang 

dianut oleh masyarakat Tana Toraja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 7 

Keadaan Penduduk Menurut Agama yang dianut Masyarakat Tana Toraja 

No. Agama 
Jenis Kelamin 

Jumlah % 
Laki-Laki Perempuan 



 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Islam 16,020 15,339 31,359 12,61 

2 Kristen 81,437 79,284 160,721 64,64 

3 Katolik 23,652 23,314 46,966 18,89 

4 Hindu 4,814 4,758 9,572 3,85 

5 Budha 11 8 19 0,01 

Jumlah 125,934 122,703 248,637 100 

 Sumber. 
34

 

Data tersebut menunjukkan bahwa penganut agama Islam di Tana 

Toraja merupakan kelompok yang minoritas jika dibandingkan dengan 

penganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik dengan jumlah 160,721 

atau 64,64% untuk Kristen Protestan dan jumlah 47,996 atau 18,89%. Dan 

penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar ketiga dengan 

jumlah 31,359 atau 12,61% dari jumlah penganut agama di Tana Toraja. 

Mutu pendidikan di Tana Toraja masih dalam kondisi yang belum 

optimal, bahkan pada tahun 2016, Tana Toraja berada pada urutan ke-23 

dari 24 kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

hasil penilaian mutu pendidikan oleh LPMP. Kondisi ini tentunya 

membutuhkan penanganan serius dan terlebih menganalisa faktor yang 

menyebkan hal tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis. 

Peserta didik tumbuh dalam lingkungan dan kebudayaan yang 

berhubungan dengan upacara adat .Bagi peserta didik di kabupataen Tana 

Toraja banyak hal dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang konkrit 

salah satunya adalah upacara adat dimana mereka belajar tentang gotong 

royong dan adat serta kebudayaan yang ada di kabupaten Tana Toraja. 
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 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Data Keagamaan, h 3. 



 
 

 
 

B. Relasi sosial antar umat beragama Islam dan Kristen  

Berikut dengan berbagai upaya yang di dapatkan. Penelitian ini 

melihat bagaimana pola relasi sosial dari segi asosiatif dan disosiatif. 

Menemukan apa yang ada pada pola relasi masyarakat di Makale Tana 

Toraja. Baik dari bentuk persatuan kerjasama maupun persaingan dan 

pertentangan. Ibu Mapusa dalam pendapatnya menilai kerjasama 

antarumat beragama mengatakan: 

Keakraban masyarakat antarumat beragama disini sudah ada sejak 

lama, baik itu mereka Islam maupun Kristen. Sama-sama 

menjalankan kehidupan secara berdampingan, tidak ada perdebatan 

masalah agama selama saya tinggal disini. Cuma kita tau bahwa 

disini lebih dominan orang non jadi kebutuhan dan keperluan 

bahan makanan kebanyakan non. Ada sebagian penjual makanan 

yang beragama Islam yang dapat memudahkan mereka berbelanja. 

Itu semua dapat mereka jalankan secara bersama-sama tanpa ada 

persaingan.
35

 

 

Adapun mengenai salah satu pola relasi asosiatif di Tana Toraja, 

pendapat dari Dwi puspita guru mengaji mengemukakan hal serupa bahwa 

: 

Partisipasi masyarakat beragama disini Alhamdulillah damai-

damai yang saya rasakan. Kerjasama dan budaya yang ada disini 

dapat kami rasakan dan mereka menerima untuk kami saksikan 

ketika ada upacara adat misalnya tanpa memandang status agama.
36
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36

 Dwi Puspita (26 Tahun), Wawancara, Guru Mengaji, Makale, 17 Agustus 2022. 



 
 

 
 

Kemudian Ibu lina Hamid selaku masyarakat mayoritas juga 

berpendapat dalam persatuan masyarakat antarumat beragama di Tana 

Toraja mengemukakan : 

Semua agama mengajarkan ajaran kasih sayang dan saling 

menghormati satusama lain, hubungan baik antara sesama manusia 

dan hubungan dengan Tuhan. Tidak saling membedakan. Saat kerja 

bakti, ataupun kalau berkumpul dirumah tongkonan anak mudanya. 

Mereka akrab dan tetap rukun.
37

 

 

Selanjutnya dari relasi disosiaif, informan Olivia mengemukakan 

apa saja yang menjadi perpecahan solidaritas masyarakat Tana Toraja 

memberikan tanggapannya : 

Kewajiban kita dalam memelihara ikatan solidaritas, dan itu yang 

orang Toraja tunjukkan ketika saling membutuhkan, apakah itu ada 

terjadi musibah atau kegiatan lainnya. Menjaga dan menegakkan 

siri‟ atau malu karena menyangkut pertahanan diri dan martabat 

manusia adalah kepribadian masyarakat Tana Toraja.
38

 

 

Mama ardi yang sudah lebih dari 20 tahun menetap di Tana Toraja 

dan menjalani kehidupannya yang rukun di tengah-tengah masyarakat 

mayoritas Kristen. Tekait kebutuhan ekonomi hal ini dikemukakan oleh 

Mama Ardi bahwa: 

Alhamdulillah selama tinggal hidup di Tana Toraja disini tidak ada 

saya dapat selalu saling mempermasalahkan agama, semua hidup 

rukun, cuma soal kebutuhan makanan saja yang jadi tantangan 

besar untuk selalu lebih berhati-hati. Itulah saya memilih belanja 

sayur dipasar atau bahan pokok makanan mentah supaya saya bisa 

olah sendiri dirumah karena kebanyakan di sini makanan yang non-

halal.
39
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Pendapat lain mengenai hal realitas masyarakat antarumat 

beragama juga dikemukakan oleh Pak. Ikhsan Firdaus bahwa : 

Ketentraman hidup bermasyarakat memang sudah diajarkan 

dihampir semua agama, namun dalam agama Islam tetaplah harus 

berada di dalam kerangka syariat islam.
40

  

 

 Senada dengan pendapat sebelumnya, Pak Yohanes mengemukakan 

bahwa : 

Realitas sosial sudah baik di Tana Toraja baik kerukunan dan 

kerjasamanya maupun dalam menghormati perbedaan beragama. 

Meskipun masyarakat tetap harus dibina untuk kebih terbuka atau 

menerima perbedaan sesuai dalil agama.
41

 

 

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang cenderung 

hidup bermasyarakat. Membangun hubungan terhadap sesamanya baik 

individu maupun kelompok. Kemudian berkembang menjadi masyarakat 

dalam bentuk relasi sosial. Masyarakat antarumat beragama Islam dan 

Kristen di Tana Toraja merupakan bentuk keragamaan yang dapat dilihat 

sebagai masyarakat yang dapat bekerjasama. 

Terkait penjelasan dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat 

meyimpulkan bahwa relasi sosial masyarakat antarumat beragama Islam 

dan Kristen bahwa mereka dapat menjalankan aktifitas secara 

berdampingan tanpa melihat status agama.  
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C. Bentuk-bentuk relasi sosial antar umat beragama masyarakat Islam 

dan Kristen 

Dalam menemukan gambaran tentang bentuk-bentuk relasi sosial 

masyarakat antarumat beragama, informan dengan saudari Adriany 

Bakkula‟ mengemukakan apa yang dialami ketika antarumat beragama 

menjalankan kegiatan keagamaan dalam menjaga toleransi dalam 

mengadakan ketika acara: 

Di Toraja itu masyarakatnya sangat Toleransi baik Kristen dan 

Islam. Setiap ada kegiatan keagamaan baik di gereja atau di masjid 

pasti kita saling tolong menolong, bantu-membantu. Kadang juga 

kalau kami dari agama Kristen mengadakan acara makan-makan, 

kita berikan ayam jika ada masyarakat Islam yang ikut dalam acara 

kami. Ataupun jika ikut membantu masak-masak kita yang berikan 

ayam untuk mereka sembelih sendiri.
42

 

 

Pendapat dari saudari Femi juga serupa dengan yang disampaikan 

sebelumnya mengenai menjaga silahturahmi antar umat beragama : 

Kalau menurut saya perbedaan keagamaan dan budaya sudah hal 

yang pasti sebagian orang tau, namun dari perbedaan itu tidak 

menjadi batas untuk kita bersosialisasi kepada mereka. Berkawan 

apalagi kalau salah satu dari kita berteman ada yang merayakan 

atau melaksanakan kegiatan kegamaan. Itu indah sekali karena bisa 

saling berbagi kebaikan dan menciptakan rasa toleransi.Ketika 

mereka lebaran misalnya kami yang mayoritas sangat senang 

karena dapat ikut berbahagia bisa bertemu mereka yang sedang 

berkumpul dengan keluarganya dan saling mengunjungi untuk 

memperkuat kedamaian dalam kehidupan.
43

 

 

Kemudian Muh. Ridwan mengemukakan hal yang menyangkut 

keharmonisan bermasyarakat bahwa : 
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Salah satu contoh bahwa; dalam acara keagamaan tetap terjadi 

saling mengunjungi, open house serta silaturrahim. Itu merupakan 

salah satu bentuk saling menghargai agama oranglain.
44

 

 

Tanggapan    informan    terhadap    pertanyaan    ini    mayoritas 

mengatakan  bahwa  hubungan  sosial  antara  masyakarat  sangat  baik  

hal  ini dibuktikan dalam  relasi sosial  sehari-hari  masyarakat  saling  

membantu, jika  salah satu  punya  acara, sebagian ikut  membantu,  begitu  

juga sebaliknya. Hubungan sosial masyarakat di sini baik, walaupun 

berbeda agama. 

Kemudian gotong royong adalah ciri khas masyarakat tradisional, 

terkhusus masyarakat Tana Toraja. Seperti apa yang disampaikan oleh 

informan di lapangan oleh saudari Sefti mengemukakan : 

Bagi saya, keberagamaan yang ada di Tana Toraja sangatlah rukun 

meskipun kami lebih mayoritas non-muslim, kita tetap saling 

menghargai dalam ibadah juga dan kegiatan keagamaan lainnya. 

Seperti kerjabakti bersama gotong royong juga merupakan suatu 

aktiftas bersama yang dilakukan setiap pekan dan dilakukan secara 

bersama antar umat beragama baik itu dari masyarakat Islam 

maupun mayoritas Kristen agar terciptanya kedamaian dan 

harmonisasi dalam menjalani kehidupan.
45

 

 

Gotong royong adalah tradisi nenek moyang masyarakat Tana 

Toraja, dianut dan diikuti secara turun temurun. Masyarakat Tana Toraja 

merasa malu kalau tidak datang bergotong royong, kedatangannya menjadi 

perekat relasi sosial. 
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 Muh. Ridwan (27 Tahun) Karyawan Swasta, Rantepao, 18 Agustus 2022. 
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Sebagai satu suku bangsa yang mengatur sistem kekeluargaan luas, 

orang-orang Tana Toraja memberikan perhatian yang besar kepada 

hubungan darah yang tidak hanya terbatas dalam keluarga inti, melainkan 

juga terhadap keluarga jauh. Tidaklah mengherankan apabila jaringan 

kekerabatan seseorang bisa mencakup semua orang yang hidup dalam satu 

kampung atau bahkan lebih dari itu. 

Hubungan kekeluargaan beda agama juga ada di Tana Toraja, Pak 

alfi menanggapi perbedaan itu mengemkakan bahwa : 

Beberapa kali saya saksikan pernikahan berbeda agama, mereka 

tetap menikah tidak dipermasalhkan jika berbeda asalkan konsisten 

(tidak mempermainkan agama). Disaksiakan oleh keluarga mereka 

masing-masing. Dan mampu membangun kerukunan dalam 

kekeluargaannya.
46

 

 

Kemudian dalam menjaga keharmonisan beragama, masyarakat 

minoritas Islam dan mayoritas Kristen juga saling toleran dalam hal 

kegiatan keagamaan maupun saat dalam menjalankan ibadah. Demikian 

yang dikemukakan oleh Regina sebagai masyarakat Kristen bahwa: 

Setiap perayaan natal selalu ada makna yang sangat besar. Salah 

satu yang paling terasa yakni masih terjalinnya hubungan yang 

baik sesama teman yang beragama Islam. Bahkan ketika lebaran 

saya sebagai penganut Kristen senantiasa melakukan kunjungan 

kepada saudara muslim.
47

 

 

Hal ini juga dikemukakan oleh saudari Justin sebagai masyarakat 

Katholik bahwa: 
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Apalagi, pada saat lebaran kebahagian masyarakat muslim setelah 

melaksanakan puasa selama sebulan penuh adalah berkah yang 

indah. Kami sangat menikmati hari raya umat Islam yang begitu 

damai.
48

 

 

Ini menunjukkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan 

sikap kebersamaan sebagai upaya mewujudkaan kehidupan yang damai 

dan toleran adalah bentuk relasi sosial dalam masyarakat yang harus 

dijaga, dan menerima berbagai yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan relasi sosial masyarakat minoritas Islam dan mayoritas Kristen 

yang saling menjalankan hidup berdampingan membuat mereka satu sama 

lain saling bekerjasama dan menerima segala perbedaan yang ada baik dari 

agama dan budaya. Hidup rukun dan menerima berbagai bentuk relasi 

keagamaan. Saling membutuhkan dan saling toleransi untuk menciptakan 

lingkungan yang penuh kekeluargaan dalam bertetangga, saling tolong-

menolong maupun bergotong royong bersama-sama dalam menciptakan 

masyarakat yang damai walaupun tak seiman (berbeda agama).  

Mayoritas menanggapi  bahwa  hubungan  sosial  antara  

masyakarat beragama sangat  baik  hal  ini dibuktikan dalam mereka 

menjalani relasi sosial  sehari-hari,  seperti bergotong royong, menjaga 

silahtrahmi, saling toleransi, adanya rumah tongkonan sebagai tempat 

berperan dalam membina persatuan keluarga serta membina warisan 

Tongkonan, tentang bagaimana mereka saling memahami keadaan ketika 
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ada yang menjalankan ibadah atau hari raya. Sebagian ikut  membantu 

tanpa ada memandang status agama. 

D. Kerukunan antar umat Beragama Islam dan Kristen  

Kerukunan hidup masyarakat di Tana Toraja terjadi karena 

hubungan kekeluargaan yang kuat. Potensi kerukunan umat beragama 

berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat  yang  berbeda  

agama  melakukan  relasi  dalam kehidupan sosial mereka. Di Tana Toraja 

rumah adat tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja. Kemudian juga 

sebagai tempat pembinaan keluarga dalam persatuan keturunan dan harta 

warisan keluarga. Sebagai fungsinya digunakan oleh masyarakat sebagai 

tempat berkumpul dan saling berdiskusi. Dan inilah seterusnya yang 

membentuk kepribadian dan kebudayaan Toraja.  

Seperti yang dikemukakan oleh Pak hendrik bahwa: 

Tepat ini adalah perlambang keluarga atau tempat bermusyawarah 

keluarga. Kehadiran masyarakat ketempat ini (Tongkonan) tidaklah 

setiap saat, hanya kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Namun 

demikian terlepas dari fungsinya sebagai tempat bermusyarah 

keluarga, tempat tersebut mulai melebar kemasyarakat umum 

(yang bukan keluarga).
49

 

 

Tongkonan merupakan sarana untuk membangun relasi sosial 

dalam masyarakat. Istilah Tongkonan awalnya adalah bangunan tempat 

tinggal (rumah). Perkembangan berikutnya, fungsinya diperluas, salah satu 

diantaranya adalah sebagai pusat ikatan kekerabatan. 
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Rumah Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. 

Ritual yang berhubungan dengan Tongkonan sangatlah penting dalam 

kehidupan spiritual suku Toraja oleh karena itu semua anggota keluarga 

diharuskan ikut serta karena Tongkonan melambangan hubungan mereka 

dengan leluhur mereka. 

Ini juga disampaikan hal serupa oleh Tante Haster mengenai fungsi 

rumah Tongkonan yang terdapat di depan rumah yang ada di toraja 

mengemukakan : 

Tongkonan itu banyak digunakan oleh masyarakat menyampaikan 

hal yang penting, diantaranya biasa sebagai pusat kekerabatan 

warga mempererat hubungan sosial secara rukun.
50

 

 

Pendapat lain juga di lanjutkan oleh ibu Helen sebagai tokoh 

agama katholik mengenai adanya rumah tongkonan, bahwa : 

Bangunan rumah tongkonan dihalaman yang terdapat disetiap 

rumah juga merupakan tanda bahwa keluarga tersebut mampu 

dalam artian memiliki warisan tongkonan agar dapat nantinya 

digunakan ketika berkumpulnya keluarga mereka.
51

 

Adapun yang dinyatakan oleh masyarakat toraja Asri agustina 

mengenai rumah tongkonan bahwa : 

Persaingan pada masalah gengsi pada tongkonan, yang dimana 

mereka yang berkecukupan tinggi melaksanakan upacara secara 

besar-besaran dengan biaya sendiri.
52
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Adapun Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja hanya ada tiga jenis 

yakni : 

1. Tongkonan Layuk atau Tongkonan Pesio Aluk,  

2. Tongkonan Pekaindoran atau  

3. Tongkonan Pekaamberan, juga biasa disebut Tongkonan 

Kaparengngesan, yang terakhir ialah Tongkonan Batu 

A’riri. 

 Ketiga bangunan ini, mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam 

masyarakat Toraja. Tongkonan Layuk, adalah tempat untuk menciptakan 

dan menyusun aturan sosial keagamaan, Tongkonan Pekaindoran, 

berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana aturan dari Tongkonan Layuk, 

sedangkan Tongkonan Batu A‟riri berfungsi untuk mengatur persatuan 

keluarga serta membina warisan keluarga.  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berjudul Relasi antar umat beragama minoritas 

Islam dan mayoritas Kristen di Makale Tana Toraja, berdasarkan uraian 

pada bab-bab sebelumnya maka sebagai akhir dari pada pembahasannya 

serta hasil dari pada penelitian ini diperoleh dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Relasi minoritas Islam dan mayoritas Kristen, Manusia adalah 

makhluk sosial atau makhluk yang cenderung hidup 

bermasyarakat. Membangun hubungan terhadap sesamanya 

baik individu maupun kelompok. Kemudian berkembang 

menjadi masyarakat dalam bentuk relasi sosial. Masyarakat 

antarumat beragama Islam dan Kristen di Tana Toraja 

merupakan bentuk keragamaan yang dapat dilihat sebagai 

masyarakat yang dapat bekerjasama, menjalankan aktifitas 

secara berdampingan tanpa melihat status agama.  

2) Bentuk-bentuk relasi beragama, tanggapan    informan    

terhadap    pertanyaan    ini    mayoritas mengatakan  bahwa  

hubungan  sosial  antara  masyakarat  sangat  baik  hal  ini 

dibuktikan  oleh  dalam  relasi sosial  sehari-hari  masyarakat  

saling  membantu, jika  salah satu   punya  acara, sebagian ikut  



 

 
 

membantu,  begitu  juga sebaliknya. Hubungan sosial 

masyarakat di sini baik, walaupun berbeda agama. Kemudian 

juga Gotong royong adalah ciri khas masyarakat terkhusus 

masyarakat Tana Toraja.  

3) Kerukunan, Kerukunan hidup masyarakat di Tana Toraja 

terjadi karena hubungan kekeluargaan yang kuat. Potensi 

kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana 

masing-masing umat  yang  berbeda  agama  melakukan relasi 

dalam kehidupan sosial mereka. Di Tana Toraja rumah adat 

tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja. Kemudian juga 

sebagai tempat pembinaan keluarga dalam persatuan keturunan 

dan harta warisan keluarga yang berketurunan Tongkonan itu. 

Sebagai fungsinya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat 

berkumpul dan saling berdiskusi. Dan inilah seterusnya yang 

membentuk kepribadian dan kebudayaan Toraja.  

B. Implikasi 

Hasil dari pada penulis memberikan saran kepada seluruh 

pihak yang bersangkutan sebagai berikut: 

a. Bagi masyarakat 

Sebagai masyarakat Tana Toraja perlu menjaga kerukunan 

dan mengembangkan bentuk-bentuk hubungan beragama yang jauh 

dari konflik negative, agar dapat memengaruhi pola relasi sosial 



 

 
 

masyarakat Tana Toraja antarumat beragama baik dari masyarakat 

Islam dan masyarakat Kristen sehingga harmonis dan toleran. 

b. Bagi mahasiswa 

Dapat sebagai pengembangan diri dalam melihat ada 

banyak perbedaan dalam satu tempat tetapi mereka dapat 

menjalankan kehidupan dengan damai dan harmonis bersikap 

toleran dalam menjaga kerukunan tetap baik. Serta dapat 

melakukan perluasan kajian dan analisis di bidang ini dengan teori 

yang lebih mutakhir. 
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