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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat  dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam                   L El ل

 mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah   Apostrof ء

 ya Y Ye ي
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 Hamzah (c.) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

('). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 A A A ا  

 I I I ا  

 U U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ىٙى

 Fathah dan wau Au a dan u ى و

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 
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َ   ي ... ǀ ا  َٙ ..... Fathah dan alif atau ya' A a dan garis  di atas 

 Kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ى ى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و

 

Contoh 

ات  māta : م 

 ramā : رمى

 qīla : قيل 

 yamùtu : يموت 

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk marbiitah ada dua, yaitu: ti' marbiliab yang hidup atau 

mendapat harakat fathab, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ti' marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ti' marbiitah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضة الأطفال

 al-madinah al-fadilah : المدينة الفاضلة 

 al-hikmah :   الحكمة 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :    نؘاب  ؘ ر

 najjaina :  نجينا 

 al-haqq :  الحق 

 nu’ima :  نعم 

 aduwwun‘ :  عدو

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي 

 Arabi  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عربى 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل١  (alif 

lam mearifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشمس 

ةالزلز     : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ة الفلسف    : al-falsafah 

د البلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

 ta'muruna :  تأمرون 

 `al-nau :   النوع 

 syai 'un :   شيء 

 umirtu :    أمرت

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an 

(dari al-Qur'in), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
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menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دين  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz allalilah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillah هم في رحمة الله 

 
10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mi Al4ammadun illi rash! 

Inna awwala baitin wudta linnisi lallall bi Bakkata mubirakan  

 Syahru Ramadan ablaii unzila ilh al-Qur'in 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

 Al-Gazali 

 Al-Munqii min al-Dalil 

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

Abil (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subbinahii wa 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

Abu al-Wald Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Wald Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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H = Hijrah 

M = Masehi  

SM = Sebelum Masehi 

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Ririn Suhartini 

Nim : 80100220118 

Judul : Interaksi Sosial Antara Umat Islam dan Towani Tolotang di           

Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang 

Penulisan ini membahas proses terjadinya interaksi sosial antara umat Islam 

dan Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang? Tujuan 

penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana 

sejarah masuknya Islam dan Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng 

Rappang?, 2) bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara 

umat Islam dan Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang?, 3) 

bagaimana pola interaksi sosial antara umat Islam dan Towani Tolotang di 

Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang?. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif desriktif dengan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan fenomenologi. Adapun sumber 

data penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan 

data penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik 

pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: 

reduksi data, display data, dan penarikan Kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, masuknya Islam di 

Sidenreng Rappang pada Abad ke-17 M dimana Islam dibawa oleh Syekh Bojo’ 

ialah ulama dari tanah Arab. Kemudian yang pertama kali memeluk agama Islam 

ialah Addatuang Sidenreng pada saat itu ialah La Patiroi Matinroe ri Massepe. 

Towani Tolotang ialah komunitas pendatang, yang diberikan izin oleh Addatuang 

Sidenreng melalui beberapa kesepakatan untuk bermukim di wilayah Sidenreng, 

tepatnya di Amparita, sebagai akibat adanya Islamisasi yang dilakukan oleh 

kerajaan Wajo. kedua, kontak sosial yang terjadi antara umat Islam dan Towani 

Tolotang di Amparita dalam kehidupan sehari-hari terjalin rukun dan damai tanpa 

ada pertikaian yang terjadi baik itu sesama individu maupun dengan kelompok. 

ketiga, kerukunan yang terjalin antara umat Islam dan Towani Tolotang karena 

adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Adapun disharmonis yang 

sampai saat ini ialah pada persaingan ekonomi maupun persaingan politik. 

Implikasi dari penelitian ini ialah harmonisasi dalam hubungan interaksi 

sosial antara umat Islam dan Towani Tolotang di Amparita tetap terjaga dan saling 

hidup berdampingan tanpa adanya suatu konflik atau persaingan yang dapat 

merusak hubungan dan menjadi pemisah diantara kedua kepercayaan ini. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Ririn Suhartini 

Student ID : 80100220118 

Title  : Social Interaction Between Muslims and Towani Tolotang in  

  Amparita, Sidenreng Rappang Regency 

   

This paper examined the social connection between Muslims and Towani 

Tolotang in Amparita, Sidenreng Rappang Regency. The objectives of this study 

were to answer the following research questions: 1) What was the history of the 

entry of Islam and Towani Tolotang into Amparita, Sidenreng Rappang Regency?, 

2) What were the factors that influenced social interaction between Muslims and 

Towani Tolotang in Amparita, Sidenreng Rappang Regency?, and 3) What was the 

pattern of social interaction between Muslims and Towani Tolotang in Amparita, 

Sidenreng Rappang 

This research was qualitative and descriptive in nature. With this technique, 

sociology and phenomenology were utilized. As for the data sources for this study, 

they were primary and secondary data, with observation, interviews, and 

documentation serving as data gathering techniques. Then, three steps of data 

processing and analysis procedures were implemented: data reduction, data display, 

and conclusion drawing. 

This study revealed that Sheikh Bojo', a scholar from Arab nations, brought 

Islam to Sidenreng Rappang in the seventeenth century A.D., according to the 

findings of this study. Then, Addatuang Sidenreng was the first to convert to Islam. 

At that time, La Patiroi Matinroe ri Massepe, the origin of Towani Tolotang, was a 

migrant community that Addatuang Sidenreng permitted to live in the Sidenreng 

region, specifically in Amparita, as a result of Islamization efforts by the kingdom 

of Wajo. Second, the social contact that occurred between Muslims and Towani 

Tolotang in Amparita in daily life was extremely harmonious, with no disputes 

between individuals or groups. Third, the harmony that exists between Muslims and 

Towani Tolotang as a result of cooperation, accommodation, assimilation, and 

acculturation, as opposed to the economic and political competition that has existed 

until now. 

 As a result of this study, Muslims and Towani Tolotang in Amparita are 

still able to socialize with each other and live together without any conflict or 

competition that could hurt the relationship or act as a wall between the two 

religions.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat yang multi 

kultural karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, ras, bahasa, budaya 

maupun agama yang menjadi Penyebab keanekaragaman yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia tidaklah lepas dari unsur sejarah, dimana Indonesia terletak 

di jalur perdagangan dunia yang menyebabkan para pedagang yang singgah di 

berbagai wilayah pesisir di Indonesia kemudian menetap dan mengajarkan agama 

serta kebudayaannya kepada masyarakat Indonesia yang waktu itu belum beragama 

dan masih menganut kepercayaan animisme maupun dinamisme.1 

Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi 

dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalankan 

kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan 

kelompok-kelompok yang berbeda, salah satunya dalam perbedaan agama. 

Keanekaragaman suku, etnis dan agama membuktikan bahwa Indonesia ialah 

masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat menjadi potensi disintegrative apabila 

tidak ditangani secara arif. Dalam bidang agama misalnya, apabila masing-masing 

agama menonjolkan “kebenaran” dari agamanya masing-masing tidak dalam  

 
1Alo Liwirweri, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural (Yogyakarta: LKIS, 

2004), h. 10  
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proporsi yang wajar maka tidak bisa dipungkiri  akan adanya perpecahan antar  

agama.2 

Agama seringkali diposisikan sebagai salah satu sistem acuan nilai (system 

of referenced value) dalam keseluruhan sistem tindakan (system of action) yang 

mengarahkan ataupun menentukan sikap dan tindakan umat beragama.3 Memahami 

suatu agama hendaknya tidak hanya pada klaim kebenaran saja tetapi menginduksi 

dari interaksi sosial keagamaan antar umat beragama yang akan memunculkan 

sikap toleransi terhadap agama lain. Rasa sadarlah yang mampu memberikan solusi 

dalam diri manusia untuk kehidupan beragama.4 

Interaksi merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa 

interaksi, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bentuk umum dari proses 

sosial adalah interaksi (yang dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-

orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila keduanya bertemu maka, 

interaksi sosial dimulai saat itu, seperti saling menegur, berjabat tangan, saling 

berbicara atau bahkan berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk 

interaksi. Interaksi terjadi apabila memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial 

dan komunikasi.5   

 
2A.A Yewengoe, Agama dan Kerukunan (Jakarta: Gunung Mulia, 2011), h. 26  

3Zainuddin Daulay e.d, Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia (Jakarta: Depag, 2003), h. 61  

4Fatimah Usman, Wahdat Al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama (Yogyakarta: LKIS, 2002), 

h. 6  

5Soerjono Soekarto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 53  
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Interaksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari keberadaannya, secara 

langsung atau tidak langsung dan mau tidak mau itu terjadi pada siapa pun. Interaksi 

menyangkut berbagai aspek kerukunan umat manusia seperti suku bangsa, adat, adat 

istiadat. Salah satu fungsi agama antara lain ialah menumpuk tali persaudaraan umat 

manusia yang bercerai berai. Kerukunan sebagai fakta hanya terdapat pada umat 

pemeluk agama yang sama, sebaliknya perbenturan yang banyak terjadi antar golongan 

pemeluk agama yang lain tidak sedikit menodai lembaran-lembaran sejarah. Keadaan 

ini tentu saja menjadi penyebab utama adanya saling tuduh dalam kehidupan 

bermasyarakat yang disebabkan adanya perbedaan iman, di samping itu, faktor, suku, 

ras, perbedaan budaya juga turut memainkan peran yang tidak kecil. 

Agama tidak cukup dipahami sebagai metode hubungan penyembahan manusia 

kepada Tuhan serta seperangkat tata aturan kemanusiaan atas dasar tuntutan kitab suci. 

Akan tetapi, perbedaan keyakinan dan atribut-atribut justru berdampak pada 

segmentasi kelompok-kelompok sosial yang berdiri sendiri.6 Secara sosiologis, agama 

selain dapat dijadikan sebagai alat perekat solidaritas sosial, tetapi juga biasa menjadi 

pemicu disintegrasi sosial. Perbedaan keyakinan penganut agama yang lain sesat telah 

menjadi pemicu konflik antar penganut agama.7 

 
6Departemen Agama RI, Riuh di Beranda Satu Peta kerukunan Umat Beragama di Indonesia 

(Jakarta: Depag, 2003), h. 6  

7Departemen Agama RI, Riuh di Beranda Satu Peta kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 

h. 9  



4 
 

 

 

Agama Islam secara positif mendukung kerukunan hidup beragama. Sikap 

kerukunan hidup yang tertanam dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas 

ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Antara lain disebutkan dalam Q.S. al-Imran [3]:64. 

                                            

                                            

              

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad),”wahai ahli kitab! Marilah kita menuju pada satu 
kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak 
menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. 
Jika mereka berpaling (kepada mereka),: “saksikanlah, bahwa kami adalah 
orang Muslim.”.8 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa firman Allah ini membahas mengenai 

umumnya ahli kitab dari orang Yahudi atau Nasrani dan orang-orang sekepercayaan 

dengan mereka. Sedang yang dimaksud dengan suatu kalimat itu ialah bahwa tidak 

menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan kepada-Nya sesuatu pun, berupa 

arca, berhala, patung, salib, atau api. Tetapi mengkhusukan semua ibadah kepada 

Tuhan yang Maha Esa. Hal ini merupakan ajaran yang dibawa oleh semua rasul Allah, 

sebagaimana firman-Nya.9 

 
8Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahannya  (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2013), h. 58 

9H. Salim Bahreisy, Ibnu Katsir  (Malaysia:Victory Agewcie, 2003), h. 59  
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Hubungan antara umat beragama di beberapa daerah khususnya di Indonesia 

terkadang tak harmonis. Sebenarnya dalam masalah ini agama bukanlah satu-satunya 

faktor seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Watak ajaran Islam, seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an dapat dengan mudah mendukung oleh perbedaan antara 

suku, ras, dan agama seperti yang dipahami dalam Q.S Al-hujurat [49]:13. 

                                       

                      

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 kami saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
mengetahui, Maha Teliti..10 

Ayat tersebut mengandung makna perdamaian diantara satu sama lain, baik 

dalam skala kecil hingga pada tingkat skala yang jauh lebih besar. Jadi perlu disadari, 

sebagai umat yang beragama harus menjaga sikap antara sesama, karena itu sudah 

menjadi bagian dari falsafah Pancasila yang saling mengutamakan kebebasan 

beragama, menjaga sikap dalam menciptakan kerukunan umat beragama sebagai faktor 

pemersatu stabilitas dan kemajuan.11 

 
10Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahannya  (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2013), h. 517  

11Sairin Weinata, Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Beragama: Butir-butir 

Pemikiran (Jakarta: Erlangga, 2002)  
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Dengan adanya  perbedaan suku dan keyakinan beragama, Indonesia menganut 

hukum pluralisme dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dimana Umat agama Hindu, Budha, 

Islam dan Kristen hidup bersama, untuk sebagian besar hidup dengan harmonis sebagai 

saudara di bawah payung Negara RI. Indonesia dengan Pancasila menetapkan bahwa 

Negara menjamin masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya 

itu.12 

Pengetahuan tentang interaksi sosial yang terjadi antara satu kelompok 

masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya sangat penting.  Negara kita ini 

interaksi sosial umat beragama dapat berlangsung antar suku, antar golongan maupun 

antara agama. Oleh karena itu, dengan melihat dan mengetahui kondisi apa yang 

menimbulkan serta mengurangi bentuk interaksi sosial tertentu, maka pengetahuan 

tersebut dapat disumbangkan bagi usaha bersama yang disebut pembinaan berbangsa.13 

Kerjasama yang rukun bisa saja terjadi, apabila diantara mereka saling 

membutuhkan, saling menolong, saling membantu dan mampu menyatukan pendapat. 

Tetapi juga selanjutnya, konflik bias saja terjadi bila masing-masing umat beragama 

tidak mampu menyamakan semua persepsinya. Dalam masyarakat terjadi interaksi 

sosial antara komponen baik secara individual, kelompok maupun lembaga. Sesama 

umat beragama dapat hidup berdampingan, saling berhubungan antara suku, saling 

 
12Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: IX Depok, 

Komunitas Bambu, 2014), h. 15-16  

13Muhammad Ali, Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemuka, Menjalin 

Kebersamaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), h. 71-72 
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mempengaruhi, menjaga dan menghargai dalam harmonitas sosial yang terbina 

berdasarkan nilai dan norma (institusional) yang berlaku.  

Suatu hal menjadi suatu masalah ialah adanya kegiatan keagamaan bersifat 

ekslusif, tidak bisa dikerjasamakan kecuali dalam kegiatan-kegiatan sosial.14 Interaksi 

sosial  sangat berguna di dalam memperhatikan dan mempelajari berbagai masalah 

masyarakat. Di Indonesia membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang 

berlangsung antara berbagai suku-suku bangsa atau antara golongan terpelajar dengan 

golongan agama.15  

Suatu wilayah tepatnya di Sidenreng Rappang penulis dapat melihat dan 

memahami terkait perihal kondisi-kondisi apa yang dapat menimbulkan dan 

mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut melalui suatu penelitian. 

Adapun yang menjadi  ketertarikan penulis untuk meniliti terkait dengan interaksi 

sosial antara umat Islam dan Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Karena penulis melihat situasi di wilayah tersebut bahwa meskipun terdapat 

perbedaan etnis yang dimiliki oleh masyarakat di Sidenreng Rappang tepatnya di 

Amparita, Namun mereka dapat hidup berdampingan dan rukun.   

Interaksi sosial terjadi karena adanya komunikasi yang positif antara 

masyarakat Islam dan Towani Tolotang yang membawa pola kerjasama; kerja bakti, 

tolong menolong, dan kepedulian antar sesama yang berlangsung tepatnya  di Amparita 

 
14Renald Robertson, Agama dalam Analisa Interpretasi Sosiologi (Jakarta: 1992), h. 5   

15Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 60  
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Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik lebih dalam untuk meneliti terkait dengan “Interaksi Sosial Antara 

Umat Islam dan Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial antara umat Islam dan 

Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penelitian ini 

penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus agar menjaga penelitian 

ini tetap terarah, di samping itu untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang 

digunakan dalam judul tesis ini, sehingga para pembaca tidak keliru dalam 

memahaminya di setiap fokus dan deskripsi fokus.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus menjelaskan mengenai beberapa pembahasan yang terkandung 

dalam judul proposal tesis. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul 

Tesis, maka penulis akan mendeskripsikan fokus yang dimaksud:  

a. Interaksi Sosial  

Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial, dikarenakan 

interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi 

sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antar orang-perorangan, antar kelompok dengan kelompok manusia, 

maupun antara peorangan dengan kelompok manusia.16 Interaksi sosial yang 

 
16 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet.45, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.55. 
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dimaksudkan dalam penelitian ini terkait mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi 

bentuk interaksi sosial umat beragama Islam dan Towani tolotang di Amparita 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Umat Islam dan Kepercayaan Towani tolotang 

Masuknya Islam di Sidenreng, tentu tidak lepas dari konteks sejarah islamisasi 

di Sulawesi Selatan, yang jalurnya berkaitan dengan jalinan antara kerajaan-kerajaan 

di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan kembar Makassar (Gowa-Tallo). Pada tahun 

1609, wilayah Sidenreng berhasil dikalahkan dan diislamkan setelah kerajaan Gowa 

mengirim tentara ke tanah Bugis. Orang-orang Sidenreng banyak memeluk agama 

Islam pada tahun 1018 H atau 1608 Masehi, waktu itu Addatuang Sidenreng adalah La 

Patiroi Matinroe ri Massepe. 

Towani tolotang merupakan kelompok masyarakat yang mendiami kelurahan 

Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang. Menurut asal usulnya kelompok ini 

bukanlah penduduk asli di Kelurahan Amparita, melainkan sebagai kelompok 

pendatang yang berasal dari Desa Wani, Kabupaten Wajo.  

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Interaksi Sosial Antara Umat Islam dan 

Towani tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang” ? 

Supaya penelitian lebih terarah dan analisisnya lebih menalar serta menemukan 

jawaban dari pokok-pokok permasalahan diatas maka disusunlah rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana sejarah masuknya Islam dan  Towani Tolotang di Amparita 

Kabupaten Sidenreng Rappang  ? 

2. Bagaimana proses interaksi sosial antara umat Islam dan Towani Tolotang di 

Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang? 

3. Bagaimana pola interaksi sosial antara umat Islam dan Towani Tolotang di 

Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang? 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan  dengan 

judul penelitian, dan merupakan tahap pengumpulan data yang bertujuan untuk 

meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah serta membantu penulis dalam 

menemukan data sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas.17  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literature sebagai bahan 

acuan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Diantaranya Karya ilmiah yang dianggap 

penulis relevan dengan objek penelitian ini maka penulis memilih diantaranya : 

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur Ahsan Syukur pada tahun 2016 yang berjudul 

“Kepercayaan Tolotang Dalam Perspektif  Masyarakat Bugis Di Sidrap”. 

Penelitian menujukkan bahwa kepercayaan tolotang sudah ada sejak zaman 

nenek moyang mereka, sampai sekarang keberadaan tolotang membuktikan 

bahwa seluruh masyarakat sidrap menyakini bahwa tolotang sebagai agama 

 
17 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. (Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffary, 2019), h.74. 
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budaya atau agama kuno, pengembangan tolotang dalam skala besar membuat 

perdabatan diantara masyarakat bugis sidrap, pemerintah indonesia ini bisa 

dilihat dari argumen masyarakat itu tolotang adalah kearifan lokal atau budaya 

lokal.18 

2. Jurnal yang ditulis oleh Hasse J pada tahun 2016 yang berjudul “Dinamika 

Hubungan Islam Dan Agama Lokal di Indonesia : Pengalaman Towani Tolotang 

di Sulawesi Selatan” kajian ini difokuskan pada hubungan Islam dan agama 

local di Indonesia. Terdapat pola relasi umum yang menandai  setiap 

perjumpaaan Islam dengan agama local yang didalamnya dipenuhi dengan 

kompromi sekaligus konflik. Pada kasus di Sulawesi Selatan , akomodasi 

kultural Towani Tolotang mampu mengantarkannya pada situasi yang relative 

menguntungkan karena diterima oleh kalangan Muslim mayoritas dengan tidak 

meninggalkan kenyakinannya. Baik Islam maupun Towani Tolotang , meskipun 

memiliki perbedaan mendasar, namun pada kondisi tertentu keduanya secara 

sosial sulit dipisahkan. Meskipun Negara hanya mengakui enam agama, namun 

pada praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk agama diluar itu. Para 

penganutnya pun melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin 

keberadaan dan keberlangsungnnya di masa mendatang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Towani Tolotang dalam perjumpaan dengan Islam 

melahirkan berbagai bentuk konflik dan kompromi dengan segala 

dinamikanya.19 

 
18 Nur Ahsan Syukur, “Kepercayaan Tolotang Dalam Perspektif  Masyarakat Bugis Di Sidrap”, 

Jurnal Rihlah Vol. III No.1 (Oktober 2015): h.109 

19 Hasse J, “Dinamika Hubungan Islam Dan Agama Lokal di Indonesia : Pengalaman Towani 

Tolotang di Sulawesi Selatan”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,2 (Juli 2016): h.179. 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Muh.Rusli pada tahun 2012 yang berjudul “Kearifan 

Lokal Masyarakat Towani tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang” 

penelitian ini menjelaskan tentang dimana kearifan lokal pada masyarakat 

Towani tolotang dapat di manifestasikan dalam suatu konsep “perrinyameng”, 

artinya ialah dari kata perri yang artinya susah, dan nyameng artinya senang. 

Jadi dapat diartikan sebagai susah baru senang. Aspek tersebut meliputi 

hubungan kepada Dewata Sewae, hubungan kepada manusia, dan hubungan 

kepada alam yang sarat akan makna bagi kehidupan masyarakat Towani 

tolotang. Perrinyameng dalam ranah sosial mengisyaratkan makna pentingnya 

kerja keras dalam segala aspek kehidupan, hanya dengan kerja keras tersebut 

segala persoalan termasuk penanganan konflik dapat terselesaikan secara arif 

dan bijaksana.20 

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mustanir dan Irfan Jaya pada tahun 2016 yang 

berjudul “ Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku 

Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupatem Sidenreng 

Rappang” penelitian ini membahas pengaruh budaya politik terhadap perilaku 

memilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng 

Rappang berdasarkan pada fakta tersebut bahwa perilaku pemilih Towani 

Tolotang sangat ditentukan oleh kepemimpinan (uwa atau uwa’tta) 

kepemimpinan Uwa’ta sangat Nampak jelas pada setiap kegiatan ada Towani 

Tolotang, seperti halnya yang terjadi di kehidupan masyarakat Towani Tolotang 

di dapil I Kecamatan Maritengngae. Kegiatan pemilih yang dilakukan oleh 

 
20 Muh. Rusli, “Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng 

Rappang” Jurnal Al-Ulum Volume 12, no. 2 (Desember 2012): h.477 



13 
 

 

 

masyarakat Towani Tolotang yaitu membangun kekuatan politik sejak dini yang 

mengakibatkan mereka sangat sulit menerima pengaruh dari luar kelompoknya. 

Kelompok Towani Tolotang tidak mungkin memilih calon legislatif yang selain 

dari kelompoknya, begitupun dengan sebaliknya calon Towani Tolotang tidak 

mungkin mendapat dukungan dari Masyarakat diluar Towani Tolotang itu 

sendiri.21 

5. Dari buku yang ditulis oleh Mukhtar Yunus, Rustan Efendy dan Muh. Djunaidi 

pada tahun 2019 yang berjudul ‘’Kearifan Lokal Masyarakat To Wani To Lotang 

dan Peranannya Terhadap Penguatan Nilai-nilai Kebhinnekaan di Indonesia’’. 

Dalam buku ini berisi tentang nilai kearifan lokal dan peranannya terhadap 

penguatan nilai-nilai kebhinnekaan komunitas To Wani To Lotang terefleksikan 

dalam filosofi hidup mereka yang terefleksi dalam tiga hubungan, yakni relasi 

kepada Dewata Sewwae, relasi kepada sesama manusia dan relasi kepada alam. 

Bentuk penguatan nilai kebhinnekaan komunitas To Wani To Lotang terefleksi 

dalam tiga aspek, yaitu toleransi, berupa saling menghargai perbedaan pendapat 

dan keyakinan, serta adanya nilai keadilan dan nilai gotong royong di 

dalamnya.22 

6. Jurnal yang ditulis oleh Sugiarti pada tahun 2020 yang berjudul “Dinamika 

Komunitas Towani Tolotang di Sulawesi Selatan” dimana dalam penelitian ini 

membahas terkait komunitas Towani Tolotang menjadikan Hindu sebagai 

agama resmi. Agama Hindu dalam pandangan Komunitas Towani Tolotang 

 
21 Ahmad Mustanir dan Irfan Jaya, “Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap 

Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” Jurnal 

Politik Profetik volume 04, No.1 (Tahun 2016) h.85. 

22 Mukhtar Yunus, Rustan Efendy dan Muh. Djunaidi, Kearifan Lokal Untuk Peradaban Global 

(Parepare: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019), h. 6. 
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bukan hanya agama resmi yang memberikan perlindungan hokum bagi 

komunitas Towani Tolotang sehingga tradisinya berkelanjutan dan dapat 

menghargai karya dan warisan leluhurnya, tetapi juga sebagai symbol 

perjuangan panjang untuk tetap hidup dan bertahan sampai sekarang. Memilih 

menjadi sebagai Hindu baginya adalah perjuangan untuk menjadi seorang 

Towani Tolotang. Bergabungnya Towani Tolotang dengan Hindu tidak berarti 

bahwa masalah tersebut dianggap selesai, perbedaan dalam system tradisional 

antara komunitas Hindu Tolotang dan tradisi Hindu di daerah lain, terutama di 

Bali, seolah-olah Towani Tolotang dianggap sebagai suku atau agama local 

yang hanya memasang perlindungan hukum pada agama Hindu. Faktanya itu 

ialah sifat Hindu yang tidak mematuhi “hukum” keseragaman bagi penganutnya, 

termasuk mengenai tradisi agama untuk berbagi etnis.23 

7. Buku yang ditulis oleh La Ode Machdani Afala pada tahun 2019 yang berjudul 

“ Rezim Adat Dalam Politik Lokal (Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam 

Arena Politik Lokal” buku ini membahas salah satu potret dari banyaknya 

kelompok masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan, terisolasi, dan 

terdiskriminasi oleh Negara. Kahringan, Badui, dan Watu adalah beberapa 

contoh kasus lain yang juga mengalami nasib yang sama. Kasus kelompok adat 

Towani Tolotang menjadi pilihan menarik dalam buku ini, karena didasarkan 

pada beberapa hal. Pertama, meskipun mengalami banyak pengalaman 

ketertindasan yang berasal dari negara dan kelompok lainnya, kelompok adat ini 

tetap survive dalam mempertahankan eksistensinya sampai saat ini. Kedua, 

 
23 Sugiarti, “Dinamika Komunitas Towani Tolotang di Sulawesi Selatan” Jurnal Agama dan 

Budaya Volume.4, No.1 (Maret 2020) h.23 



15 
 

 

 

dalam arena politik local, sejak pemilu pertama di Indonesia dimulai hingga 

pemilu terakhir di tahun 2019, komunitas adat Towani Tolotang ini selalu 

memiliki perwakilan dari komunitas mereka di kursi legislative local (DPRD) 

baik level provinsi maupun Kabupaten. Dalam dinamika dan tantangan tersebut, 

sejauh ini komunitas adat Towani Tolotang telah berhasil mengelola dan 

mengorganisasi basis kekuasaannya dan menginvestasikannya baik dalam arena 

sosial maupun arena politik.24  

Dari beberapa literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneiti 

belum menemukan hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai Interaksi 

Sosial Antara Umat Islam dan Towani tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Adapun yang membedakan hasil penelitian saya ini dengan beberapa 

literature diatas yaitu : fokus penelitian. 

E. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah dalam penelitian ini maka ditetapkan tujuan 

penulisannya sebagai berikut : 

a. Untuk merekonstruksi Sejarah Masuknya Islam dan Towani tolotang di Amparita 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Proses terjadinya Interaksi Sosial 

Antara Umat Islam dan Towani tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng 

Rappang? 

 
24 La Ode Machdani, Rezim Adat Dalam Politik Lokal: Komunitas Adat Towani Tolotang dalam 

Arena Politik Lokal (Malang: UB Press, 2019), h. 31. 
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c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pola Interaksi Sosial Antara Umat Islam 

dan Towani tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada 

bidang ilmu pengetahuan sejarah dan peradaban Islam. Hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat untuk penelitian kedepannya yang dapat menjadi salah satu 

sumber dan referensi dalam mengkaji suatu yang terkait dengan Towani tolotang yang 

lebih mendalam dan untuk kepentingan lainnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para budayawan dan masyarakat 

umum dan senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaannya sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Dan semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana pentingnya mengetahui Interaksi Sosial Antara Umat Islam dan 

Towani tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Interaksi Sosial 

Rangkaian gerakan keagamaan kerap berujung pada penyebaran agama, usaha 

mendialog (antar) agama, dan dialog agama dengan kehidupan sosial setempat.49 

Semua itu tidak akan terjadi tanpa adanya interaksi sosial satu sama lain. Untuk itu 

harus dimengerti apa itu interaksi sosila antar umat beragama. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia interaksi dapat diartikan hal yang saling melakukan aksi, 

berhubungan, mempengaruhi antar hubungan.50 Interaksi atau hubungan timbal balik 

atau saling mempengaruhi antar manusia yang saling berlangsung sepanjang hidupnya 

di dalam masyarakat. 

Secara etimologi, interaksi berasal dari bahasa Inggris (Interaction) yang 

berarti pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi, interaksi merupakan 

dinamika kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam 

masyarakat, dengan kata lain, interaksi berarti suatu rangkaian tingkah laku yang 

terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengadakan respons secara timbal       

 
49Ali Humaedi, Islam Dan Kristen di Pedesaan Jawa: Kajian Konflik Sosial Keagamaan dan 

Ekonomi Politik di Kasimpar dan Karangkobar (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama 

RI, 2008), h. 9  

50Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III,: Jakarta Balai 

Pustaka, 2005), h. 438  
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balik. Oleh Karena itu, interaksi dapat pula diartikan antara individu dan kelompok, 

atau kelompok dengan kelompok lain.51 

Bonner dalam Ahmadi memberikan rumusan tentang interaksi sosial adalah 

suatu hubungan antar dua individu atau lebih dimana kelakuan individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu yang lain.52 Atau 

sebaliknya sejalan dengan itu Simell Veegar menyatakan bahwa bila ada dua orang 

atau lebih melakukan kontak hubungan yang dilandasi oleh aturan-aturan atau pola-

pola tingkah laku yang diakui bersama, maka proses interaksi mereka akan 

menciptakan kelompok sosial yang disebut masyarakat.53  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Koentjraningrat, yang mengemukakan 

bahwa interaksi sosial diartikan sebagai hubungan antar dua orang atau lebih, dan atau 

dua kelompok, lebih atas dasar adanya aksi dan reaksi.54 Gillin berpendapat bahwa, 

interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Didalam hubungan 

tersebut individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi, 

baik formal atau tidak formal, langsung atau tidak langsung.55 

 
51E. Jusuf Nusyriwan, Interaksi Sosial dalam Enksklopedia Nasional Indonesia, Jilid 7 (Jakarta: 

PT. Cipta  Adi Pustaka, 1989), h. 192  

52Abu Almadi, Psikologi Sosial (Cet. II,Surabaya : Rajawali Press, 2010), h. 76  

53 Veegar K. J, Realitas Sosial (Cet, I; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum), h. 70 

54Koentjraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia), 

h. 33  

55Gillin dan Gillin, Asas-asas Sosiologi (Bandung: Armico, 1985), h. 58  
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Hubungan antara manusia, ataupun relasi-relasi sosial menentukan struktur dari 

masyarakat. Hubungan antara manusia atau relasi-relasi didasarkan pada komunikasi.56 

Karenanya komunikasi merupakan dasar eksistensi suatu masyarakat. Hubungan antar 

manusia dan relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan individu yang lain warga-warga 

suatu masyarakat. Baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan 

kelompok-kelompok dan antara kelompok manusia itu sendiri, mewujudkan seni 

dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat. Apabila kita melihat komunikasi 

ataupun hubungan tersebut sebelum mempunyai bentuk-bentuk konkrit, yang sesuai 

dengan nilai-nilai sosial didalam suatu masyarakat.57 

Jadi menurut beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa interaksi 

sosial adalah komunikasi antar satu sama lain serta adanya timbal balik yang dilakukan 

individu, kelompok maupun agama. Dengan mengikuti norma-norma yang berlaku 

proses interaksi akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya gesekan-gesekan 

yang berakibat terjadinya konflik. 

1. Syarat terjadinya interaksi sosial 

Terjadinya interaksi sosial, disebabkan karena adanya saling mengerti maksud 

dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu hubungan sosial. Interaksi merupakan 

hubungan timbal balik dari individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh tingkah laku 

relatif pihak lain dengan dinamika yang mempengaruhi tingkah laku orang lain melalui 

 
56Dansar, Pengantar Sosiologi Ekonomi (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 12  

57Ritzer dan George Goodman J. Douglas, Teori Sosiologi Modern, Rawamangun (Ed. VI; 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.158  
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kontak, kontak ini mungkin berlangsung secara fisik, seperti dalam obrolan, 

pendengaran melakukan gerakan pada beberapa bagian badan, melihat dan lain 

sebagainya. Atau secara tidak langsung seperti melalui surat, e-mail, sms, dan lain 

sebagainya yang dilakukan secara jarak jauh.58  

Interaksi  sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat. yaitu adanya kontak 

sosial (Sosial Contack) dan adanya komunikasi (Communication).59
 

a. Kontak Sosial 

Kontak sosial yaitu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang 

memiliki arti (makna) bagi si pelaku dan si penerima membalas aksi tersebut dengan 

reaksi.60 Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antara perorangan, 

antara orang-orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebalikinya.61  

b. Komunikasi  

Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain 

yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan 

tanggapan atau tindakan tertentu.62 Arti terpenting komunikasi adalah memberikan 

 
58Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala 

Permasalahan Sosial: Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta:), h. 67  

59Yusron Razak, ed., Sosiologi Sebuah Pengantar :Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif 

Islam, h. 58  

60Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala 

Permasalahan Sosial: Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta:), h. 74   

61Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

59  

62Abulsyani, Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial (Cet. I, Jakarta: Fajar Agung, 1987), h. 

47 
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tafsiran pada perilaku orang lain (yang terwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah 

atau sikap), perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Hal ini kemudian 

merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukan. 

Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran 

terhadap tingkah laku orang lain. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan 

kerjasama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia dan 

memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan tetapi, 

tidak selalu komunikasi menghasilkan kerja sama bahkan suatu pertikaian mungkin 

akan terjadi sebaagai akibat salah paham atau karena masing-masing tidak mau 

mengalah.63 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial 

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor antara 

lain : faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.64 Faktor-faktor tersebut dapat 

bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. 

Berlangsungnya suatu interaksi sosial, terutama antar individu dan kelompok didasari 

oleh factor-faktor sebagai berikut: 

a. Faktor Peniruan (Imitasi) 

 
63Yusron Razak, ed., Sosiologi Sebuah Pengantar :Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif 

Islam, h. 59  

64Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

63 
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Bahwa faktor imitasi atau gejala peniruan dalam pergaulan hidup manusia 

berperan penting dalam interaksi sosial dan membawa perubahan-perubahan 

kemasyarakatan. 

b. Faktor Sugesti 

Sugesti sebagai proses pengoperasian atau penerimaan gejala masyarakat yang 

dilakukan tanpa kritik atau penelitian yang cermat. 

c. Faktor Identifikasi 

Dalam proses identifikasi berlangsung dengan tidak sadar irasional, untuk 

melengkapi norma-norma yang berlangsung mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, 

sekolah sampai ke masyarakat umum terjadi saling mengambil peran norma-norma, 

sikap perilaku, nilai-nilai dan lain-lain antar warga kelompok masyarakat. 

d. Faktor Simpati 

Simpati dapat berkembang hanya dengan dalam suatu relasi kerja sama antara 

dua orang atau lebih, yang diliputi saling pengertian, sehingga factor simpati dalam 

hubungan kerja sama yang erat itu saling melengkapi satu sama lain.65 

3. Pola Interaksi Sosial 

a. Proses Sosial Asosiatif 

Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realitas sosial 

anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-

pola kerjasama.66 Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau 

 
65Soedjono D, Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum, (Bandung: 1977), h. 

85-86  

66Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala 

Permasalahan Sosial: Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta:), h. 77  
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disebut sosial older. Di dalam realitas sosial terdapat seperangkat tata aturan yang 

mengatur perilaku para anggotanya. Jika anggota masyarakat dalam keadaan mematuhi 

tata aturan ini, maka pola-pola harmoni sosial yang mengarah pada kerjasama antar-

anggota masyarakat akan tercipta. Selanjutnya harmoni sosial ini akan menghasilkan 

integrasi sosial, yaitu pola sosial dimana para anggota masyarakatnya dalam keadaan 

bersatu pada menjalin kerjasama.67 Adapun dalam proses-proses sosial yang asosiatif 

dibedakan menjadi: 

1) Pola Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama 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 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan 

yang sama dan adanya organisasi merupakan factor-faktor yang penting dalam 

kerja sama yang berguna.68 

2) Pola Akomodasi (Acomodotion) 

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan, dimana terjadi suatu 

keseimbangan dalam interaksi antara individu-individu atau kelompok manusia 

yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Usaha itu dilakukan untuk mencapai kestabilan.69 

 

 

 
67Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala 

Permasalahan Sosial: Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya, h. 78  

68Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar h. 80 

69Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar h. 68 
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3) Pola Asimilasi (Asimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial dimana pihak-pihak yang berinteraksi 

mengindetifikasi dirimya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan 

kelompok.70 Dalam konteks kebudayaan, asimilasi adalah salah satu bentuk proses 

sosial yang sangat erat kaitannya dengan pertemuan antara dua kebudayaan atau 

lebih. 

4) Pola Akulturasi 

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok 

masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-

unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.71 

Sartono mengungkapkan bahwa proses akulturasi merupakan proses usaha 

masyarakat dalam menghadapi pengaruh kultur dari luar dengan mencari bentuk 

penyesuaian terhadap komiditi, nilai atau ideology baru, merupakan penyesuaian 

berdasarkan kondisi, disposisi dan referensi kulturnya yang semuanya merupakan 

faktor-faktor kultural yang menentukan sikap terhadap pengaruh baru.72    

 

 

 

b. Proses Sosial Disosiatif 

 
70Asih Suroso, S Gunawan, Aspirasi Sosiologi (Surakarta: CV Pustaka Manggala, 2006), h.51  

71Jabal Tarik Ibrahim, Sosiologi Pedesaan  (Cet. I, Malang: Universitas Jakarta Press, 2003), 

h. 81  

72Syamzan Syukur, “Rekonstruksi Teori Islamisasi Di Nusantara: Diskursus Para Sejarawan 

dan Antropolog, Internasional Proceeding (Oktober-Noveember 2014): h. 76.    
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Proses sosial disositif adalah keadaan realitas sosial dalam keadaan disharmoni 

sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat.73 Adapun bentuk-bentuk 

sosial disosiatif antara lain: 

1) Persaingan (Competition) 

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau 

kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-

bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perrhatian umat 

(baik perorangan maupun kelompok manusia). Dengan cara menarik perhatian 

public atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan 

ancaman atau kekerasaan.74 

2) Kontraversi 

Kontraversi merupakan bentuk proses sosial yang berada diantara 

persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontraversi antara lain sikap tidak 

senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan 

menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang 

ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur 

kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian 

akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.75  

 

3) Konflik (Conflict) 

 
73Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala 

Permasalahan Sosial: Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta:), h. 87  

74Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), h. 

80 

75M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala 

Permasalahan Sosial: Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta:), h. 89  
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Konflik merupakan proses sosial antar perorangan atau kelompok 

masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat 

mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang 

mengganjal interaksi sosial diantara mereka yang bertikai tersebut.76 

 

B. Teori Struktural Fungsional 

Fungsionalisme struktural atau lebih popular dengan struktural fungsional 

merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana 

pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu menekankan pengkajiannya 

tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Dan 

pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya 

pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. 

Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi dasar kata sepakat 

anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. General agreements 

ini memiliki daya yang mampu megatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan di 

antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara 

fungsioal terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuiilibrum. Oleh karena itu, aliran 

pemikiran tersebut disebut integration approach, order apporoach, atau structural-

fungsional approach (fungsional structural, funngsinalisme structural).77 

Para penganut pendekatan fungsional melihat masyarakat dan lembaga-

lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu 

 
76J. Swi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan terapan (Ed. Ke-IV, 

Cet, ke-5, Jakarta: Kencana, 2011), h. 65  

 77 I.B wirawan, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: fakta sosial. Definisi sosial, dan 

perilaku sosial, (Cet. 3, Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h.41 
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sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (equilibrium). Mereka 

memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi 

mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan 

mekanisme yang dapat mengotrol konflik yag timbul. Inilah yang menjadi pusat 

perhatian analisis bagi kalangan fungsioalis. 

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas 

bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam 

keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa 

perubahan pula terhadapa bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur 

dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak 

fungsioanal maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. 

Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua 

struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Adapun beberapa pandangan 

yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan teori Struktural Fungsional ialah 

sebagai berikut : 

1. Bronislaw Malinowski 

Malinowski merupakan salah satu tokoh pencetus dari teori struktur fungsional. 

Dimana Malinowski lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psiko-

biologis di dalam sebuah masyarakat lebih tertarik kepada “budaya” atau culture.78 

Bagi Malinowski, dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologis individu dan 

menjaga kesinambungan hidup kelompok sosial. Beberapa  kondisi minimum harus 

dipenuhi oleh individu-individu anggota kelompok sosial tersebut. Kondisi 

minimum tersebut terdiri dari tujuh kebutuhan pokok, yaitu nutrition, reproduc-

 
 78 Artikel, Antropologi Indonesia, Struktur Fungsional (Vol. 30, No. 2, 2006) h.134 
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tion, bodily conforts, safety, relaxation, move-ment, dan growth. Semua kegiatan 

yang dilakukan oleh individu adalah dalam rangka memenuhi ketujuh kebutuhan 

pokok di atas.79 

2. Talcontt Parsons 

Teori Fungsionalisme Struktural Parsons berkonsentrasi pada struktur 

masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur tersebut yang dilihat saling 

mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Perhatian dipusatkan pada 

bagaimana cara keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. 

Pemerhatian dari teori ini pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses 

sosial dalam masyarakat. Terkait dengan pandangannya pada masyarakat sebagai 

sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling 

tergantung.80 

 

 

 

 

 

C. Moderasi Beragama 
 

1. Kajian Konsep Moderasi Beragama 

Moderasi adalah sebuah diksi yang berakar dari Bahasa Latin, moderatio yang 

bermakna “kesedangan” atau pertengahan. Secara operasional, moderasi bermakna 

jalan tengah yang dalam bentuk subjek berperan sebagai penengah, dalam Bahasa 

 
79 Artikel, Antropologi Indonesia, Struktur Fungsional (Vol. 30, No. 2, 2006) h.134 

80Akhmad Rizqi Turama, “ Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson”, 

Journal of Language, (2020) : h.58. 



30 

 

 
 

Inggris bermakna non aligned atau tidak berpihak. Konteks makna “kesedangan” 

bermakna tidak berlebihan atau tidak bersikap ekstrem, karena mengedepankan prinsip 

keadilan dan keseimbangan. Pelakunya disebut moderat, yang menjalankan 

keseimbangan dalam berbagai aspek, mulai dari pemikiran, keyakinan dan sikap dalam 

memperlakukan orang yang berbeda, baik sebagai individu maupun kala 

diperhadapkan pada institusi kenegaraan. 81 Dengan demikian, moderasi berlaku dalam 

konteks manusia, baik dalam relasi antar individu dalam interaksi sosial dan relasi 

dalam konteks formal kenegaraan. 

Dalam Bahasa Arab, kata moderasi sepadan dengan kata wasath, selain 

bermakna pertengahan, kata wasath atau wasathiyah juga berarti terbaik atau paling 

sempurna.82 Kata wasath setimbang dengan kata tawasuth (pertengahan), tawazun 

(seimbang) dan i’tidal (adil), Lawan katanya adalah tatharuf atau tasyaddud (ekstrem), 

ghulaw (berlebihan) dan ta’ashub (fanatik).83 Konsepsi wasathiyah sejatinya adalah 

garis demarkasi yang memisahkan antara dua kutub yang berseberangan karena sama-

sama berada pada titik ekstrem.84 Kata wasath diserap ke dalam Bahasa Indonesia 

 
81Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 15.  

82Muhammad Qustulani dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyehatkan Umat dan 

Negeri dari Bahaya Hoax, (Tangerang: PSP Nusantara, 2019), h. 12. 

83Wildani Helmi, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi 

Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, Jurnal Bimas Islam, Vol. XIII, No. 1, 2020, 

h. 1-22.  

84Muhamamd Fahri dan Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia”, Jurnal Intizar, 

Vol. XXV, No. 2, Desember 2019, h. 95-100.  
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menjadi kata wasit, yaitu orang yang berperan sebagai pengadil di sebuah 

pertandingan. Sebagai seorang pengadil, wasit tentu harus adil dan tak boleh berpihak.  

Dari kata moderat, kita juga mengenal istilah moderator yaitu orang yang 

memimpin jalannya sebuah forum. Seorang moderator berperan sebagai penengah, 

perantara dan pengatur dari jalannya sebuah forum agar diskusi dapat berlangsung 

dengan tertib. Seorang moderator, tentu harus netral dan tidak berpihak pada salah satu 

pihak dalam diskusi, demi menjamin jalannya diskusi bisa berlangsung dengan sehat 

dan dinamis, sehingga diperoleh hasil yang diharapkan.85 

Moderasi berarti pilihan terbaik karena berada di tengah-tengah antara 

berlebihan dan berkekurangan. Sikap yang pertengahan adalah pilihan sikap yang 

terbaik, karena berada di antara sikap yang berlebihan dan berkekurangan. Misalnya 

sikap berani, dianggap terbaik karena berada di antara sikap ceroboh dan penakut. 

Contoh lain misalnya sifat optimis, disebut terbaik karena berada di antara sifat obsesif 

dan pesimis.  

Dengan demikian, syarat bagi seseorang untuk dapat menjadi moderat adalah 

berilmu, karena sikap yang pertengahan membutuhkan kecermatan dengan dasar 

pengetahuan yang jelas dan perhitungan yang cermat. Selain itu, menjadi moderat 

mensyaratkan kemampuan mengendalikan emosi, moral yang baik dan kesanggupan 

dalam berempati.86 Moderasi dapat digambarkan sebagai gerak sentripetal, yaitu gerak 

 
85Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 1.   

86Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama., h. 20.  
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dari pinggiran menuju titik pusat atau inti. Sebaliknya ekstremisme merupakan gerak 

sentrifugal yang digambarkan sebagai gerak yang keluar menjauh dari titik pusat atau 

gerak dari titik pusat ke pinggir.87  

Moderasi merupakan inti dari ajaran semua agama,88 karena sejatinya semua 

agama mengajarkan umatnya untuk menjalankan pilihan yang terbaik dengan 

mengamalkan kebaikan kepada sesama manusia, selain menekankan kepada umatnya 

untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Sebagai intisari dari ajaran agama, moderasi 

bermakna sikap berpaling kepada Tuhan sekaligus berpaling kepada manusia.89 Semua 

agama pastilah menekankan esensi ajaran yang berorienatsi ketuhanan dan 

kemanusiaan. Keduanya menjadi ajaran yang tak terpisahkan satu sama lain dan 

membentuk pribadi yang saleh secara vertikal (kesalehan ritual) sekaligus saleh secara 

horizontal (kesalehan sosial). 

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap serta perilaku yang selalu 

memosisikan diri di pertengahan, senantiasa berlaku adil serta tak ekstrem dalam 

beragama. Moderasi beragama mesti dihayati dan dijalankan dalam konteks sikap 

keberagamaan yang berimbang antara pengamalan agama yang dianut (eksklusif) serta 

sikap menghormati praktik keberagamaan lain yang dipraktikkan oleh orang yang 

berbeda kepercayaan (inklusif). Keseimbangan tersebut merupakan jalan tengah pada 

 
87Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama. , h. 17.  

88Muhammad Qustulani dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyehatkan Umat dan 

Negeri dari Bahaya Hoax.,h. 13.   

89Sabara, “Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebansgaan”, 

Jurnal Mimikri, Vol. VI, No. 1, Juni 2020, h. 17-35.   
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praktik keberagamaan yang pasti akan membuat kita terhindarkan dari sikap ekstrem, 

fanatisme berlebih serta sikap yang radikal dalam beragama.  

Moderasi beragama adalah jalan keluar dari peroblem dan dilema dua kutub 

keberagamaan yang ekstrem. Yaitu, kutub yang berada pada ektrem kanan atau ultra-

konservatif dan kutub ekstrem kiri atau liberalisme dalam beragama.90 Bila kutub 

ekstrem kanan melahirkan sikap radikal dalam beragama, kutub ekstrem kiri membuat 

lahirnya sekularisme dalam beragama. Kedua eksterimisme tersebut tentu bertentangan 

dengan visi ideal dari agama yang menghendaki penganutnya untuk bersikap moderat.  

Dalam pengertian lain, moderasi adalah jalan tengah dan negosiasi antara form 

internum dan form eksternum. Setiap agama memiliki ajaran atau doktrin khusus yang 

bersifat eksklusif dan dipandang berlaku absolut. Pelaksanaannya bahkan tak bisa 

dibatasi, meski dalam kondisi darurat publik sekalipun. Misalnya melaksanakan salat 

bagi umat Islam dalam kondisi apa pun tetap wajib, meski dalam kondisi darurat seperti 

perang, inilah yang dimaksud dengan form internum. Sebaliknya form eksternum 

adalah pengungkapan agama di ruang publik yang berkenaan langsung dengan publik 

secara luas, bukan hanya penganut agama tersebut.  

Oleh karena itu, manifestasi agama dalam ranah form eksternum ini mesti 

dibatasi demi ketertiban bersama.91 Dalam konteks moderasi adalah pada ranah form 

eksternum, yaitu di mana kita memoderasi ekspresi dan menifestasi kebebasan 

 
90Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama , h. 17-18  

91Zainal Abidin Bagir dkk, Membatasi tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau 

Berkeyakinan¸(Yogyakarta: CRCS, 2019), h. 2.  
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keagamaan kita di ruang publik, di saat yang sama kita menghormati hak dan 

kebebasan beragama orang yang berbeda dengan kita. Moderasi beragama adalah jalan 

tengah antara komitmen absolut pada ranah form eksternum dan komitmen pada 

penghormatan akan kepelbagaian pada ranah publik atau form eksternum.  

Dalam ranah form eksternum prinsipnya adalah kesetaraan dalam keragaman, 

yaitu semua kelompok keyakinan sejatinya punya hak dan kewajiban yang setara untuk 

saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Prinsip kesetaraan mensyaratkan 

perlakuan yang identik kepada semua kelompok yang berbeda meski penganut agama 

minoritas sekalipun. Prinsip kesetaraan tetap berbasis proporsionalitas dalam melihat 

situasi sosial, dengan tetap pada sikap tegas, yaitu menolak diskriminasi.92  

Makna moderat  memiliki arti dan relevansi pada kepelbagaian,93 karena itu 

moderasi beragama berarti sikap keberagamaan yang relevansinya pada fakta sosial 

akan pluralitas keyakinan di tengah masyarakat. Perbedaan adalah suatu hal yang 

niscaya, sehingga moderasi beragama adalah solusi dalam menyikapi fakta perbedaan 

tersebut. Sikap ekstrem dalam menyikapi perbedaan adalah hal yang hendak 

dihindarkan melalui moderasi beragama. Karena dengan sikap ekstrem tersebut akan 

menjadi ancaman bagi keutuhan dan keharmonisan masyarakat yang secara faktual 

hidup dalam kepelbagaian. Terlebih dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama 

 
92Heiner Bielefeldt dan Michael Weiner, Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-prinsip dan 

Kontroversinya, (Bandung: Mizan, 2021), h. 112-113.  

93Ahmad Fauzi, “Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan”, Jurnal Islam Nusantara, 

Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2019, h. 232-244.  
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disyaratkan sebagai sikap keberagamaan demi menopang terciptanya suasana 

hubungan umat beragama yang rukun dan harmonis.94  

Moderasi beragama dalam konteks masyarakat yang hidup dalam kepelbagaian 

adalah kunci bagi terwujudnya suasana kehidupan yang rukun dan penuh toleransi, 

mulai dari tingkatan lokal, nasional, hingga global. Pilihan pada moderasi beragama 

berarti meniscayakan penolakan terahdap keberagamaan yang fundamentalis dan 

liberalis sebagai kunci hadirnya keseimbangan, demi kemajuan peradaban serta 

terwujudnya perdamaian. Melalui cara ini, setiap penganut agama akan saling 

memperlakukan orang yang berbeda dengan perlakuan yang penuh santun dan hormat.  

Moderasi beragama berarti meniscayakan penerimaan pada perbedaan, dengan 

kesediaan untuk hidup harmoni dalam suasana kebersamaaan yang penuh dengan 

kedamaian. Dalam konteks bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural, 

moderasi beragama bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah kemestian.95 

Menolak moderasi beragama berarti penegasian terhadap kepelbagaian yang 

implikasinya akan mengoyak keutuhan dan persatuan bangsa.  

Sebagai sikap keberagamaan jalan tengah, moderasi beragama amat 

menekankan sinerginya penghayatan dan pengamalam agama dalam aspek formal dan 

substansial, yaitu aspek ritual dan moral. Proporsionalitas penghayatan dan 

pengamalan agama secara komprehensif merupakan jalan tengah dalam beragama 

 
94Sabara, “Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan”, h. 

22-23.  

95Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 18   
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sebagai pilihan yang terbaik. Praktik moderasi beragama menegaskan komitmen yang 

komprehensif dalam beragama. Komitmen tersebut memandu sekaligus memadu 

secara integral seluruh motif keberagamaan melalui penghayatan dan pengamalan 

dalam ruang privat maupun di ruang publik. 

Dalam ruang sosial, komitmen tersebut tereksternalisasi pada sikap hidup yang 

senantiasa memberi kontribusi pada sesama manusia, meskipun berbeda keyakinan.96 

Prinsipnya adalah adil dan berimbang yeng tergambar dalam tiga karakter, yaitu; 

kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian.97 Prinsip adil dan berimbang memperhatikan 

tiga aspek, yaitu kemanusiaan, kesepakatan bersama dan ketertiban umum.98  

Terdapat empat indikator untuk mengukur tingkat moderasi beragama, yaitu; 

nasionalisme, toleransi, nir-kekerasan dan sikap yang akomodatif terhadap budaya atau 

kearifan lokal. Semua indikator tersebut menjadi ukuran dalam mengenali seberapa 

kuat praktik moderasi beragama yang dijalankan oleh seseorang serta seberapa besar 

tingkat kerawanan yang mungkin terjadi akibat kurangnya pengamalan empat indikator 

tersebut. Kerawanan mesti segera dikenali agar dapat segera diantisipasi segala 

kemungkinan akan kerawanan sosial yang terjadi dengan merumuskan langkah dan 

 
96Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebansgaan”, h. 

23.   

97Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 19.   

98Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, h. 8.   
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kebijakan yang tepat melalui upaya penguatan moderasi beragama kepada seluruh 

elemen masyarakat.99 

Toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama, bukan sekadar 

toleransi yang bersifat pasif, melainkan sampai pada toleransi aktif atau dalam istilah 

lain adalah akseptansi. Toleransi aktif yang merupakan pengejawantahan dari moderasi 

beragama bukan dalam makna pembiaran terhadap perbedaan secara pasif, melainkan 

sikap aktif dalam kepelbagaian, dengan mensyaratkan kerjasama guna mencapai 

maslahat bersama.100  

Dengan demikian, toleransi aktif merupakan sikap yang menerima perbedaan, 

merawatnya dan terlibat bersama melalui “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-

ikatan keadaban.”.101 Moderasi beragama dalam pengertian toleransi aktif akan 

menjadikan agama berfungsi selaku media kohesi sosial yang menyatukan manusia 

dalam tatanan sosial yang harmonis. Toleransi aktif ini perlu memperhatikan beberapa 

aspek dari setiap penganut agama, yaitu; retasnya ego sektoral, tak bersikap ekstrem, 

saling menghormati dan hadirnya kesadaran komunal sebagai satu kesatuan dalam 

kepelbagaian.102 Kemudian mewujudkan kesetaraan dalam keragaman dengan prinsip 

proporsionalitas yang non diskriminasi. 

 
99Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 43.  

100Muhamamd Fathi Osman, Islam: Pluralisme dan Toleransi Keagamaan, (Jakarta: 

Paramadina, 2006), h. 88. 

101Nurcholish Madjid,  Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 

1999), h. 67. 

102Mashudi, “Pendidikan Keberagaman sebagai Basis Kearifan Lokal (Gagasan Kerukunan 

Umat Beragama), Jurnal Tarbawi, Vol. II, No. 1, 2004, h. 47-66.  
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2. Moderasi Beragama dalam Islam 

Islam adalah agama yang mengafirmasi multikulturalisme sebagai sebuah fakta 

sosial yang merupakan “skenario penciptaan”.103 Tentu ada maksud dari Allah dalam 

menciptakan pluralitas tersebut. Hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah membawa 

perbedaan, baik yang bersifaat bawaan seperti perbedaan suku dan ras maupun 

perbedaan yang bersifat perolehan seperti status sosial dan ekonomi.  

Agama dalam ruang perbedaan ini menempatai keduanya, baik perbedaan yang 

bersifat bawaan maupun yang bersifat perolehan. Seseorang menganut agama, lebih 

banyak ditentukan oleh faktor keluarga, namun dalam perjalanannya keberagamaan 

seseorang sangat ditentukan oleh pergulatannya dalam iman kala ia menghayati dan 

mengamalkan agamanya.  

Moderasi beragama dalam Islam dikenali dengan konsep Islam Wasathiyah, 

yaitu idealitas Islam yang senantiasa merujuk pada sikap pertengahan dalam seluruh 

aspek kehidupan. Hal ini merupakan prinsip Islam universal, sebagai dasar pijak bagi 

Islam selaku agama yang menajdi rahmat bagi seluruh alam. Islam Wasathiyah 

merupakan pemandu dalam sikap keberagamaan untuk menghindarkan diri dari 

esktremitas beragama. Berdasarkan prinsip jalan tengah tersebut, semua kelompok 

 
103Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman di Indonesia”, Jurnal Diklat 

Keagamaan, Vol. XIII, No. 2, Februari-Maret 2019, h. 45-55.  
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yang berbeda bisa saling menghormati agar terhindar dari perpecahan apalagi konflik 

horizontal.104  

Prinsip jalan tengah inilah yang mengimplikasikan sikap tawazun dan adalah 

(keadilan) sebagai sikap yang mengarah pada tasamuh atau toleransi dalam menyikapi 

realiats kepelbagaian. Cinta toleransi dalam Islam adalah toleransi aktif yang 

menjadikan umat Islam sebagai katalisator dan dinamisator yang berperan aktif dalam 

menciptakan kerukunan dan keharmonisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104Muhamamd Rais, “Wasathiyah Islam antara Doktrin dan Praksis Sosial”, Jurnal Mimikri, 

Vol. VI, No. 1,  Juni 2020, h. 74-95. 
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BAB III 

    METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini. Penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa ucapan atau tulisan  dari perilaku orang orang yang diamati. 

161Metode kualitatif ini juga secara khusus menghasilkan kekayaaan dan yang rinci 

tentang beberapa orang yang jumlahnya terbatas dan perkasus.162 

Data kualitatif  menyediakan kedalaman dan rincian melalui pengutipan secara 

langsung dan diskripsi tentang situasi kejadian, orang, interaksi dan perilaku yang 

teramati. Bogdan dan Taylor mendefinikasikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari 

orang orang yang berlaku yang dapat diamati.163 Penelitian kualitatif biasanya 

menekankan observatif partisipatif, wawancara mendalam dalam menggali data bagi 

proses validitas penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Amparita Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Adapun alasan yang menjadikan peneliti memilih  lokasi penelitian ini 

karena pada Masyarakat di Desa Amparita merupakan mayoritas Towani Tolotang dan 

 
161Basrowi dan Suwandi,  Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Renike Cipta,2008), h. 1 

162Michel Qunn Patton,  Metode Evaluasi Kualitatif (Yogyakrta: Pustaka Pelajar Ofset, 2006), 

h. 5 

163Muhammad,metode penelitian bahasa (cet 1; Jogjakarta: Ar-Rusmedia, 2011), h. 30 
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menjadi pusat peribatan bagi Masyarakat yang menganut kepercayaan Towani 

tolotang. Dan di wilayah tersebut Umat Islam hidup berdampingan dengan Towani 

tolotang. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan 

menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sementara itu, 

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang 

membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana 

sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang 

menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Studi Fenomologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam terdalam para 

subjek mengenai pengalaman berserta maknanya, sebagai mana studi fenomenologi ini 

adalah pengalaman atau peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek.108 Dengan 

Pendekatan Fenomenologi, peneliti mengamati sebuah fenomena dengan membuka 

diri, membiarkan fenomena tersebut nampak, kemudian dipelajari dan dipahami oleh 

 

108Suggeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Kelompok Intras 

Publishing, 2015), h.65. 
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peneliti. Peneliti membuka diri terhadap berbagai informasi, tanpa cepat-cepat menilai, 

menghukumi, atau mengevaluasi berdasarkan prakonsepsi peneliti sendiri. 

Fenomenologi oleh Edmund Hussert ini berusaha untuk menemukan hubungan 

antara teori dengan dua kehidupan yang dihayati, yang tujuan akhirnya untuk 

menghasilkan teori murni yang dapat diterapkan dalam praktik.109 Menurut Husserl, 

Fenomenologi merupakan kajian filosofis yang melukiskan segala bidang kegiatan 

manusia. Manusia mengalami pengalaman hidupnya dalam sebuah kesadaran. Husserl 

mengungkap bahwa seorang fenomenolog adalah orang yang terbuka pada realitas 

dengan segala kemungkinan rangkaian makan dibaliknya, tanpa tendensi mengevaluasi 

atau menghukumi.110 

Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan filsafat yang berpusat pada 

analisis terhadap gejala kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa 

dengan mengalami sadar. Hal ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Dimana peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang ada dalam lingkup 

interaksi sosial antara umat beragama Islam dan Towani tolotang dengan masyarakat 

di desa Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. Dua kelompok masyarakat yang 

berbeda latar belakang keagamaan dan kebudayaan, tetapi berada dalam satu 

 

109O. Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dan Ilmu Sosial 

dan Komunikasi, Vol. 9 No.1, (Mediator, Juni 2008), h.164 

110O. Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dan Ilmu Sosial 

dan Komunikasi, h.165 
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lingkungan kelurahan sama dan saling menjalin hubungan yang harmonis dengan satu 

sama lainnya. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.111 Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan 

yang berupa observasi, sedangkan sumber lisan ialah wawancara secara langsung. Data 

yang diperoleh peniliti bersumber dari tokoh masyarakat setempat berjumlah 5 orang 

dari Umat Islam dan 5 orang dari Towani Tolotang, kemudian dari tokoh agama 

berjumlah 10 orang , dan dari kalangan Akademisi 5 orang yang berada di wilayah 

Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang terkait bentuk-bentuk Interaksi Sosial Umat 

Islam dan Towani Tolotang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.112 Data sekunder 

adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Penulis mengambil data dari 

beberapa buku referensi dan kamus. 

 

 

 

111Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta:Ombak, 2011), h. 

105  

112Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2005), h.62  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang akurat dan adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 

gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu  teknik pengumpulan data apabila, 

Pertama, sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis. Ketiga. Dapat dikontrol kendalanya (reliabilitasnya) dan kesahihannya 

(validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses 

biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting  ialah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.113 

Dalam observasi diperlukan ingatan terhapat observasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. Namun mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

diperlukan, pertama. Catatan catatan (check-list). Kedua. Alat alat elektronik seperti 

tustel, video, tape recorde, dan sebagainya.ketiga.lebih banyak melibatkan pengamat. 

Keempet. Memusatkan perhatian pada data data yang releven. Kelima. 

Mengklafikasikan gejala dalam kelompok yang tepat,keenam. Menambah bahan 

persepsi tentang objek yang diamati.114 

 

113Husaini Usman, Pronomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosialisasi, Cet-Keenam 

(Jakarta:Pt Bumi Aksara,2006), h. 54 

114Husaini Usman, Pronomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosiali, Cet-Keenam 

(Jakarta:Pt Bumi Aksara,2006), h. 55 
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Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis.115 Observasiyang dipilih pada penelitian ini yakni 

observasi partisipatif. Peneliti memperhatikan apa saja yang terjadi, mendengarkan apa 

yang dikatakan, mempertanyakan kepada informan yang menarik dan mempelajari 

dokumen yang dimiliki. Observasi ini dilakukan untuk mengamati interaksi sosial 

Umat Islam dengan Tolotang di Sidenreng Rappang. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah proses interaksi  komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan  dan dalam setting alamiah. Di mana arah 

pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dan mendepankan trust 

segagai landasan utama dalam proses memahami.116 Wawancara merupakan salah satu 

metode pengumpulan data melalaui  komunikasi, yakni proses tanya jawab antara 

pengumpulan pengumpulan data (pewancara) dengan sumber data (narasumber). 

Penelitian ini menggunakan jenis data wawancara bebas, yakni peneliti mengunjungi 

langsung ke tempat lokasi atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan 

secara langsung hal-hal yang perlu ditanyakan, dan peneliti menggunakan  interview 

untuk mendapatkan jawaban  dari informan tentang interaksi sosial umat Islam dan 

Towani Tolotang di Sidenreng Rappang. 

 

115Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian Sosial; Pendakatan Kualitatif  dan Kuantitati 

(Ed.II,Jakarta: Erlangga, 2009), h. 101  

116Herdiansyah, wawancara observasi dan focus groups, Edisi I (Cet. I; Jakarta:Rajawali  Pers, 

2013), h. 31 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan  berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, 

peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada 

penelitian ini.117 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 

yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, karena data yang diperlukan 

di lapangan, untuk menjawab rumusan masalah harus membutuhkan instrument yang 

membantu penulis untuk mengumpulkan data. Untuk mendapatkan informasi yang 

akurat dilapangan diperlukan seperangkat instrument dalam bentuk pedoman 

wawancara berupa seperangkat pertanyaan yang telah disusun dengan maksud 

memperdalam informasi yang berhubungan dengan maksud memperdalam informasi 

yang berhubungan dengan Towani Tolotang sebagai fokus penelitian. Di samping 

pedoman penelitian, instrument lain yang digunakan adalah kamera dan alat rekam 

agar informasi yang didapat di lapangan dapat dipertanggung jawabkan.118 

 

117Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 158.  

118Ahmad Karim, Eksistensi Tunatambungnga Kalenna Di Desa Manyampa Kabupaten 

Bulukumba Tinjauan Sosio-Historis, “Tesis” ( Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 

h.86. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Kata analisis berasal dari kata Greek, terdiri dari kata”Ana” dan “lysis”. Ana 

artinya atas (above), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara difinitif 

ialah analysis  is a process of resolving  dat into its consitituent compenents  to reveal 

its characteristic emement ean struktur. Dipecah agar data bisa dianalisis  maka data 

tersebut harus di pecah dahulu menjadi bagian bagian kecil, (menurut elemet dan 

struktur), kemudian mengaduknya menjadi bersama untuk memperoleh pemahaman 

yang baru.119 

Teknik pengelohan data dan analisis data yang akan digunakan peneliti ini, 

berasal dari model analisis data yang diajukan oleh Hubermas dan Miles yakni model 

interaktif, diantaranya: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi merupakan bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian ruoa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. 

2. Display Data (Data display) 

Display daa adalah penyajian dan pengorganisasian data dalam bentuk tertentu, 

sehingga terliha sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian data, penulis melakukan 

data secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan 

 

119Moh. Kasiram, Metodeologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif (Yogyakarta: UIN-Press 

(Anggota IKAPI, 2008), h. 358 
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penelitia ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam 

pembahasan yang lebih spesiktif. 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusin Drawing/Verivication) 

Tahap akhir dari analisi penelitian kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akn berubah 

apabila diteukan bukti bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.120 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Data adalah segala-galanya dalam penelitian ini, makada data tersebut harus 

valid yang terdapat pada aat untuk mengumpulkan data dan kredebilitas peneliti. 

Berikut langkah pengujian keabsahan data yang dilakukan: 

1. Melakukan konfirmasi antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang 

terdapat dilapangan. 

2. Melakukan evaluasi terhadap materi yang didapat dilapangan dengan hasil 

wawancara dan pengamatan. 

3. Proses triangulasi yaitu dengan menggabungkan dari berbagai tehnik 

pengumpulan data secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan 

analisis data sampai tidak ada lagi perbedaan. 

 

 

120 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.  

h, 147 
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BAB IV 

       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

 Kelurahan Amparita merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah 

pemeritahan Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Amparita terletak di sebelah selatan kota Pangkajenne, Kabupaten 

Sidenreng Rappang, dengan jarak 9 km2 dengan lama jarak tempuh dari pusat kota 

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kendaraan bermotor 15 menit, serta 225 km2 

dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum letak kelurahan Amparita adalah 

sebagai berikut : 

 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Arateng 

 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teteaji 

 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pajalele 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Toddang Pulu dan Kelurahan 

Baula, dua Kelurahan terakhir secara administrative merupakan wilayah 

Kelurahan Amparita sebelum adanya pemekaran wilayah dengan luas 364,74 

km2. 
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Amparita secara administratif berbentuk kelurahan dan dipimpin oleh lurah 

yang diangkat oleh Bupati. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari lurah dibantu oleh 

seorang sekretaris, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan dua 

orang kepala lingkungan. 

2. Keadaan Demografi  

 Sebelum dimekarkan wilayah Amparita meliputi ; Baula, Toddang Pulu, Arateng 

serta Amparita dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dengan adanya pemekaran 

maka dengan sendirinya penduduk kelurahan Amparita berkurang. Berdasarkan data 

yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk kelurahan 

Amparita mencapai 4.271 jiwa dengan perincian sebagai berikut :  

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk tahun 2020 

Jumlah 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Jumlah Penduduk 2020 1.990 jiwa 2.281 jiwa 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan 

Tellu Limpoe dalam angka 2020 

 Wilayah Kelurahan Amparita yang terdiri atas daratan yang memiliki curah hujan 

yang cukup tinggi sehingga mata pencaharian utama masyarakat kelurahan Amparita 

adalah Petani. 
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Tabel 4.2 : Mata Pencaharian Pokok 

No Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1. Petani 376 Orang 376 Orang 

2. Pegawai Negeri Sipil 40 Orang 40 Orang 

3. Pengrajin Industri Rumah Tangga 50 Orang 50 Orang 

4. Pedagang Keliling - 23 Orang 

5. Peternak 25 Orang 25 Orang 

6. Nelayan 60 Orang 60 Orang 

7. Montir 5 Orang - 

8. TNI 2 Orang - 

9. POLRI 25 Orang - 

10. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 20 Orang - 

11. Arsitektur  2 Orang  1 Orang 

12. Karyawan Perusahaan Swasta 7 Orang  3 Orang 

Sumber : Monografi Kelurahan Amparita, 22 Maret 2020 

 

Penyebaran penduduk terkonsentrasi pada tempat yang berada di dekat jalan 

poros Sidrap-Soppeng dan dekat dari pasar Amparita. Dimana tingkat pendidikan di 

kelurahan Amparita bisa dilihat bahwa memiliki pendidikan yang cukup beraneka 

ragam, hal ini dapat dilihat dari keadaan penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

Tabel 4.3 : Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Sekolah Dasar  1.419 Orang 

2. SLTP/MTS 1.497 Orang 

3. SMU 429 Orang 

4. D1/D3 13 Orang 

5.  S1 2 Orang 

Sumber : Monografi Keluarahan Amparita, 22 Maret 2020 
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3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi  

1. Agama dan Kepercayaan 

 Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 

Amparita dihuni oleh Masyarakat yang memiliki dua kepercayaan yang berbeda, yakni 

Islam dan Hindu dengan perincian sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 : Agama/ Aliran Kepercayaan 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 1.933 jiwa 

2. Hindu 2.335 jiwa 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan 

Tellu Limpoe dalam Angka 2020 

 

B. Sejarah Masuknya Islam dan Towani Tolotang di Amparita Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

1. Islamisasi di Sidenreng Rappang  

Masuknya Islam di Sidenreng, tentu tidak lepas dari konteks sejarah islamisasi 

di Sulawesi Selatan, yang jalurnya berkaitan dengan jalinan antara kerajaan-kerajaan 

di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan kembar Makassar (Gowa-Tallo). Mattulada 

menyatakan bahwa agama Islam telah sampai di Makassar sejak raja ke-10 

Tunipallangga (1546-1565). Ketika baginda memberi izin kepada orang Melayu untuk 
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menetap di Mangallekana (Somba Opu). Kemudian Raja Gowa ke-12 Tunijallo telah 

mendirikan masjid-masjid untuk orang Islam.97 

Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dihubungkan dengan kedatangan tiga 

orang ulama asal Minangkabau yang secara khusus dikirim oleh Sultan Aceh, 

diantaranya, Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datu Ribandang), Khatib Sulaiman 

(Datuk Patimang) dan Abdul Jawab Khatib Bungsu (Datu Tiro). Puncak tonggak 

sejarah dalam periode awal islamisasi itu adalah masuk Islamnya Raja Luwu, Datu 

Luwu La Patiware’ Daeng Parabbung yang kemudian diberi gelar Sultan Muhammad 

pada tahun 1603 M. 

Untuk melancarkan misi dakwahnya, ketiga ulama ini kemudian berpisah dan 

mengembangkan dakwahnya di berbagai tempat, Abdul Jawab Khatib Bungsu di 

daerah Tiro (Bulukumba) dengan menggunakan pendekatan tasawuf. Khatib Sulung 

menyebarkan Islam di wilayah Gowa sedangkan Datu Patimang kembali ke Luwu 

dengan menggunakan pendekatan tauhid.98 Abdul Makmur Khatib Tunggal berhasil 

mengislamkan raja Tallo I Malingkaan Daeng Manyonri dan raja Gowa I Mangarangi 

Daeng Manrabia. Raja Tallo diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, sedangkan 

raja Gowa diberi gelar Sultan Alauddin. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal 9 

 

97Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Masyarakat Dalam Sejarah (Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1982), h. 35. 

98Ahmad Yani, Saidin Hamzah dan A. Nurkidam, ‘’Melacak Jejak Islamisasi Di Sidenreng 

Rappang Abad 17”, Al-Hikmah 24, no. 1 (2012): h. 123. 
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Jumadil Awal 1015, bertepatan tanggal 22 September 1605 M pada malam jumat.99 

Setelah dua tahun raja Gowa memeluk agama Islam, maka Islam dinyatakan sebagai 

agama resmi kerajaan. 

Pada masa sebelum datangnya agama Islam, telah ada satu kesepakatan raja-

raja Bugis dengan Raja Makassar, yang diwujudkan dalam satu ikrar bahwa barang 

siapa diantara mereka menemukan jalan yang lebih baik maka hendaklah mereka 

menyampaikan hal yang baik kepada orang lain.100 Ketika Gowa-Tallo mendapat 

kehormatan menjadi pusat dakwah dan penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan 

pada abad ke-17, maka atas dasar risalah itulah Sultan Alauddin mengirim utusan 

menyampaikan dakwah Islam kepada segenap raja-raja di seluruh Sulawesi Selatan. 

Beberapa kerajaan kecil kemudian menerima seruan itu dengan baik sehingga 

berlangsunglah penyebaran Islam di negeri-negeri secara damai. 

Pada tahun 1609, wilayah Sidenreng berhasil dikalahkan dan diislamkan 

setelah kerajaan Gowa mengirim tentara ke tanah Bugis. Orang-orang Sidenreng 

banyak memeluk agama Islam pada tahun 1018 H atau 1608 Masehi, waktu itu 

Addatuang Sidenreng adalah La Patiroi Matinroe ri Massepe. Sehari sesudah rakyat 

Sidenreng memeluk agama Islam, banyak pula orang-orang Wajo datang menghadap 

raja Gowa dan menyatakan agar mereka diislamkan. Dua belas hari kemudian orang-

orang Belawa datang di Rappang menghadap raja Gowa untuk diislamkan. Tahun 

 

99A. Kadir Manyambeang dan Abd Rahim Mone, Lontarak Patturioloang ri Tutalloka, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), h. 16.  

100A. Kadir Manyambeang dan Abd Rahim Mone, Lontarak Patturioloang ri Tutalloka, h. 16.   
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1610, Arung Matoa Wajo bernama La Sungkuru Mulajaji masuk Islam dengan syarat 

yang diajukan kepada raja Gowa.  

 Dalam lontarak Sidenreng diperkuat oleh Lontarak Akkarungeng Sawitto 

sebagai berikut: 

Iya mula-mulae’ mappaselleng ri Tana Ogi iyanaritu ritella’e Dato’ ri 

Bandang fole’ ri tana marajae Naiyya nafaselleng riolo Mangkasa’e inappa 

narafiki mai Tana Ogi 

 
Artinya: 

Adapun yang mula-mula mengislamkan Tana Ogi (Tanah Bugis) yaitu orang 

yang bernama Datuk ri Bandang dari Tana Marajae. Ia mengislamkan Makassar 

terlebih dahulu, kemudian sampai di Tanah Bugis. 

 
Pasca Datuk ri Bandang berada di Sidenreng maka raja-raja Ajatappareng yang 

lainnya menyusul masuk Islam, seperti kerajaan Sidenreng yang pada saat itu dipimpin 

oleh menantu Sombayya (raja) Gowa I Manriogau Daeng Bonto Karaeng 

Tunipallangga Ulaweng bernama La Patiroi Addatuang Sidenreng Matinroé ri Massépé 

(1582-1612 M)101 dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya pada tahun 

1607 M. Setelah beliau menerima Islam dan diikuti oleh rakyatnya. 

Dalam lontarak Sidenreng disebutkan, Addatuang Sidenreng dan rakyatnya 

pada masa pemerintahan La Patiroi/ Addatuang VII, pada masa inilah hidup Nene 

Mallomo, penasihat kerajaan Sidenreng.102   

 

101La Patiroi Addatuang Sidenreng menikah dengan We Tosappoi anak dari I Manriogau Daeng 

Bonto Tunipallangga Ulaweng, lihat Lontarak Akkarungeng Alitta, h. 1.; Abdul Latif. Para Penguasa 

Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 129.    

102Andi Rasdyanah Amir dan H. A. Moerad Oesman, pen. Bugis Makassar Dalam Peta 

Islamisasi Indonesia, h. 99.   
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Fattah selaku juru kunci Masjid 

Tua Jerra’e yang berada di Desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang. Terkait 

dengan islamisasi di Sidenreng Rappang, beliau mengemukakan bahwa, 

“ Iero pertama bawai selleng e ri Addattuang sidenreng iyanaro Syekh Bojo’, 

riwettu masa pemerintahan La Patiroi (raja ketujuh) Addatuang Sidenreng, 

iyero Syekh Bojo’ atau aseng tongenna iyenaro Abdurahman iyanaritu ulama 

pole tanah Arab. Riwettuero sekitar abad ke 17-M. iero pertama tama selleng 

iyanaritu La Patiroi sibawa penasehat Addatuang Sidenreng ri yaseng Nene’ 

Mallomo. Tellui sibawa iyenarituh Syekh Bojo’, La Patiroi, sibawa Nene’ 

Mallomo iye mappaguruang I agama Islam e ri Addatuang Sidenreng. iye 

napigaue pammulanna iyenarituh ma bangun masigi ie bahanna iyanatuh aju 

ladang iye mancajie tiangna iye masigie, iye ajue pole nala ri bulu Nepo. 

Narang iye masigi Jerra’e mancaji pusat penyebaran agama Islam ri 

Sidenreng.“ 103 

 

Artinya : 

 

“yang pertama kali membawa Islam ke kerajaan Sidenreng ialah Syekh 

Bojo’pada saat masa kerajaan La Patiroi ialah raja ke 7 pada kerajaan Sidenreng 

waktu itu. Syekh Bojo’ nama aslinya ialah Abdurrahman dia adalah ulama yang 

berasal dari tanah Arab. Pada waktu sekitar abad ke 17-M orang yang pertama 

masuk Islam ialah La Patiroi bersama dengan penasehat kerajaan Sidenreng 

yaitu Nene Mallomo. Mereka bertiga yakni : Syekh Bojo’, La Patiroi, dan Nene 

Mallomo mereka adalah orang yang mengajarkan agama Islam kepada 

masyarakat Sidenreng pada waktu itu. Dengan membangun sebuah masjid yang 

berbahan utama kayu ladang (lombok) yang menjadi tiang utama di masjid ini, 

kayu tersebut diambil di gunung Nepo, kemudian masjid Tua Jerra’e menjadi 

pusat pembelajaran agama Islam di Sidenreng.” 

 

Sejalan dengan yang dikisahkan oleh bapak Nurdin Fattah diatas terkait dengan 

proses islamisasi di Addatuang Sidenreng pada saat itu tidak bisa lepas dari konteks 

islamisasi di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1609, wilayah Sidenreng berhasil 

 

103Nurdin Fattah (67 tahun), Tokoh Agama/ juru kunci Masjid Tua Jerrae, Wawancara. 

Allakuang. 22 Oktober 2022. 
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dikalahkan dan diislamkan setelah kerajaan Gowa mengirim tentara ke tanah Bugis. 

Orang-orang Sidenreng banyak memeluk agama Islam pada tahun 1018 H atau 1608 

Masehi, waktu itu Addatuang Sidenreng adalah La Patiroi Matinroe ri Massepe.  

Adapun yang memperjelas dan menjadi saksi nyata bahwa proses islamisasi 

yang berlangsung di Adattuang Sidenreng pada sekitar abad ke 17-M ialah adanya 

salah satu peninggalan atau bukti sejarah yang dibangun oleh Addatuang Sidenreng La 

Patiroi, Syekh Bojo’, dan Nene’ Mallomo sebagai penasehat kerajaan pada waktu itu. 

Mereka membangun sebuah Masjid yang bertujuan sebagai suatu tempat ibadah dan 

menyebarkan Islam pada waktu itu. Saat ini masjid Tua Jerra’e sudah berusia kurang 

lebih 450 tahun didirikan pada tahun 1609 M dan dibangun setelah masuknya Islam di 

Sidenreng pada tahun 1609 M.  

Dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama, Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 menetapkan beberapa Desa 

dalam program pembangunan Desa sadar kerukunan (PDSKUB) dan Desa Amparita 

terpilih dalam hal tersebut. Keragaman dalam berbagai hal khususnya keragaman 

agama merupakan potensi yang dimiliki di kecamatan Tellu Limpoe. Meskipun 

berbeda keyakinan namun penduduk tetap hidup berdampingan dengan rukun, saling 

menghargai, dan selalu bekerja sama. 

Suasana kehidupan umat beragama baik umat Islam maupun Hindu To Lotang 

merupakan salah satu potensi kerukunan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus 

senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Hal ini merupakan hal yang mendasari kelurahan 
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Amparita Kecamatan Tellu Limpoe ditetapkan sebagai pembangunan Desa sadar 

kerukunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 

 

2. Asal usul Towani Tolotang  

Istilah Towani Tolotang berasal dari dua kata, yaitu Towani yang terdiri dari 

kata To (orang) dan Wani (nama daerah asal yang berada diwilayah kerajaan Wajo) 

yang berarti orang wani.104 sedangkan kata Tolotang terdiri dari dua kata To (orang) 

dan Lotang (selatan) yang berarti orang yang berada di bagian selatan, yaitu sebuah 

daerah yang berada di sebelah selatan kerajaan Sidenreng Rappang yang merupakan 

wilayah Amparita.  

Towani Tolotang adalah nama ajaran (kepercayaan tradisional) sekaligus nama 

pengikutnya (komunitas masyarakat). Dalam perkembangannya, komunitas 

masyarakat adat ini terbagi menjadi dua faksi yaitu Towani Tolotang dan Tolotang 

Benteng. Penyebutan Towani Tolotang karena mereka dianggap konsisten dengan 

ajaran leluhur mereka, sedangkan Tolotang Benteng merujuk kepada pengikut 

Tolotang Benteng merujuk kepada pengikut Towani Tolotang yang telah mengonversi 

 

104Istilah Towani merupakan nama ajaran yang diturunkan oleh Dewata Seuwae kepada La 

Panaungi. Daari nama itulah maka desa tempat mereka dinamai Desa Towani. 
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keyakinannya dalam ajaran Islam.105 Walaupun secara formal mengaku beragama 

Islam namun ritus-ritus keislaman tidak dijalankan sebagaimana Islam pada umumnya. 

Secara historis, komunitas adat Towani Tolotang adalah kelompok masyarakat 

yang pada awalnya berasal dari kerajaan Wajo, tepatnya di desa Wani. Mereka telah 

menetap di sana secara turun-temurun sejak nenek moyang orang Bugis hidup di tanah 

Sulawesi. Sekitar abad ke-17, kerajaan Wajo ditaklukkan oleh serbuan Sultan Alauddin 

dari kerajaan Gowa. Penaklukan tersebut menyebabkan Raja Wajo Peta La Sangkuru 

Arung Matoa IV harus mengikuti kehendak Sultan Alauddin untuk mengislamkan 

dirinya. Pengislaman Raja Wajo telah menandai akan hadirnya sebuah era baru dimana 

masyarakat Wajo yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Wajo turut masuk Islam. 

Raja Wajo pada saat itu memaklumatkan kepada seluruh penduduk kerajaan 

supaya masuk ke agama yang bau dianutnya. Dalam tradisi Bugis, titah raja adalah 

amanah yang harus dipatuhi dan diikuti sehingga banyak orang Wajo masuk Islam pada 

saat itu. Namun, proses islamisasi itu tidak diterima begitu saja oleh seluruh 

masyarakat Wajo. Sekelompok masyarakat Wajo khususnya yang berada di desa Wani 

melakukan pembangkangan terhadap titah raja. Pembangkangan itu disebabkan 

masyarakat Wani masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka yang 

telah diwariskan sejak ribuan tahun lamanya dan akhirnya pembangkangan itu diikuti 

 

105Tolotang Benteng telah mengaku masuk Islam akan tetapi pelaksanaan sehari-harinya 

melaksanakan agama Tolotang. Ajaran Tolotang Benteng: mengakui dan mengikuti ajaran 

Sawerigading. 
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dengan tindakan mereka untuk keluar dari wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo. Dalam 

peristiwa itu, masyarakat Wani tersebut dipimpin oleh dua tokoh perempuan yang 

bernama I pebbere dan I Goliga. 

Dalam perjalanan mencari daerah yang baru pada tahun 1666, mereka menuju 

ke selatan, tepatnya menuju kebagian kerajaan Sidenreng dan disana kelompok ini 

diterima oleh Adatuang (raja) Sidenreng. mereka diperkenankan menetap di wilayah 

Amparita dengan pengawasan Arung (pemimpin wilayah bagian kerajaan) Amparita. 

Pada itu, Addatuang Sidenreng telah memeluk Islam terlebih dahulu, namun dia tak 

menghalangi orang Wani untuk bermukim di wilayahnya. Penerimaan orang Wani di 

Sidenreng tidaklah tanpa syarat, tapi melalui beberapa Sidenreng kala itu. Perjanjian 

itu disebut dengan ada’ mappura onrona sidenreng yang meliputi beberapa hal 

sebagaimana dinyatakan oleh raja Sidenreng sebagai berikut : 

“Turusi parentaku, pekkogi ade’-ade’mu ri Wajo, ia muto mupuade’. 

Naiyyakiyya dua akkacioremmu ri Adatuangmu. I sempajangiko nerekko 

mateko enrenge I pakawikko narekko bottingko”  

Artinya : 

Turuti perintahku, lakukanlah kebiasaanmu yang engkau bawa dari Wajo. 

Tetapi dua hal yang menjadi kewajibanmu pada Raja, jika engkau mati akan 

dishalati dan jika kawin akan dinikahkan. 

Semua syarat yang diajukan oleh Addatuang Sidenreng disepakati oleh 

kelompok Wani termasuk dua  syarat yang sedikit bertentangan dengan kepercayaan 

mereka yaitu dishalati ketika meninggal dan dinikahkan secara Islam. Sejak saat itu 

komunitas ini dibolehkan bermukim di bagian selatan dari kerajaan Sidenreng, yang 



61 
 

 

 

kelak dirujuk sebagai nama dari Tolotang (tau/to) selatan (lotang).106 Menurut 

Mattulada, Towani Tolotang merupakan nama ajaran sekaligus nama bagi 

pemeluknya.107 Istilah tersebut berasal dari Raja Sidenreng yang bernama La Patiroi 

yang ditujukan kepada sekelompok orang-orang yang menganut suatu kepercayaan 

tersendiri di bagian selatan wilayah kekuasaannya, tepatnya di Amparita. 

Dengan demikian, komunitas Tolotang yang berada di Amparita adalah 

komunitas pendatang, yang diberikan izin oleh Addatuang Kerajaan Sidenreng melalui 

beberapa kesepakatan untuk bermukim di wilayah Kerajaan Sidenreng, tepatnya di 

Amparita, sebagai akibat adanya Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Wajo. Oleh 

karena itu, keberadaan mereka di Amparita tidak seperti komunitas adat lainnya seperti 

Kajang, Kahringan, Tengger, dimana yang pada umumnya bermukim di tanah leluhur 

mereka sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, komunitas ini telah 

mengalami berbagai perkembangan dalam bebragai ranah sosial. 

Pada tahun 1944, pemerintah Jepang memerintahkan Qadhi Sidenreng yaitu 

Syekh Jamal, agar orang-orang yang tidak menunaikan Shalat, jenazahnya jangan 

diatur dan diselenggarakan penguburannya secara Islam. Dengan demikian, 

perkawinan di kalangan mereka harus diatur dengan cara yang tersendiri menurut adat 

dan kepercayaannya. Maka sejak itu, para penganut Towani Tolotang memperoleh 

 

106M As’ad El Hafidy, Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Di Indonesia (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1977) h.52 

107Zuly Qodir, “The Politics of Multiculturalism of The Towani Tolotang Minority in South 

Sulawesi,”  Al-Albab 2, No.1 (2013). H. 14 
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kesempatan untuk mengembalikan praktik ajaran asli  mereka ketika di Wani dulu. 

Namun, disisi lain kembali pada tradisi asli berarti mengingkari kesepakatan dengan 

pihak Addatuang Sidenreng.  

Raja Sidenreng kala itu adalah La Cibu mengundang wakil-wakil Towani 

Tolotang untuk menghadap menerima peringatan dari Addatuang. Kelompok Towani 

Tolotang kala itu diwakili oleh La Samang dan La Ponreng. Keduanya berbeda 

pendapat atas sikap dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang. Akibatnya, 

muncul perpecahan di kalangan orang Towani Tolotang sendiri. 

Tolotang yang diwakili La Samang mulai melakukan pembangkangan terhadap 

perjanjian awal yang dibuat oleh leluhurnya ketika mereka datang di Kerajaan 

Sidenreng. Sedangkan, Tolotang yang diwakili oleh La Ponreng bersedia memenuhi 

janjinya untuk tetap memegang kesepakatan awal asal dengan itu dimana mereka 

diperkenankan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap nenek moyang 

yang di dalam bahasa Bugis disebut dengan istilah attomatoangeng (beribadah kepada 

leluhur). Sejak saat itu, kelompok Tolotang terpecah menjadi dua faksi, yang dalam 

perkembangannya disebut dengan Towani Tolotang dan Tolotang Benteng. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1966, rezim Orde Baru 

mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia. 

Kebijakan itu terkait dengan upaya pembersihan dari sisa-sisa komunis di Indonesia. 

Pemerintah menawarkan tiga pilihan ke warga Towani Tolotang untuk memilih antara 
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Islam, Kristen, atau Hindu. Diantara semua agama yang ditawarkan pemerintah, 

Hindulah yang memiliki banyak kesamaan dan kemiripan, termasuk soal prinsip. 

Kepercayaan lokal yang tidak termasuk dari daftar agama yang tidak diakui, 

maka mereka dianggap sebagai komunis. Aturan itulah yang akhirnya harus 

meninggalkan aliran kepercayaannya yang sudah dianut sejak ratusan tahun dan 

memilih untuk bernaung di bawah sekte Hindu. Namun, adat resmi berafiliasi dengan 

Hindu pada tahun 1966 berdasarkan surat keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 2 dan 

Nomor 6 tahun 1966. Sejak saat itu, Towani Tolotang diakui secara resmi sebagai 

agama Hindu dan mulai terlibat dengan berbagai kegiatan bersama Hindu (PHDI). 

Dalam sistem religi orang Bugis di zaman Pra-Islam seperti yang disebutkan 

dalam sure’ I Galigo (karya sastra kuni Bugis), dimana masyarakat pada waktu itu 

sebenarnya telah menyakini suatu kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal 

(monotheisme), yang disebut dengan berbagai nama seperti Patoto’e (Dia yang 

menentukan nasib), To-Palanroe (Dia yang menciptakan), Dewata Seuwae (dewa yang 

tunggal), Turie A’ra na’ (kehendak yang tertinggi). Mattulada mengemukakan bahwa 

kepercayaan orang Bugis-Makassar pada masa Pra-Islam telah mengenal kepercayaan 

akan adanya Tuhan yang tunggal, hanya saja disebut dengan nama yang berbeda.108 

 

108Mattulada, Latoa : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985) h.59 
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Sistem religi masyarakat Towani Tolotang sendiri lebih dikenal dengan sebutan 

Dewata Seuwae.  

Secara etimologi, Dewata Seuwae berasal dari kata deq berarti tidak, watang 

berarti tubuh,bentuk dan Seuwae adalah satu, dimana serupa dengan konsep Tuhan 

Yang Maha Esa dalam agama-agama monoteisme. Konsep Dewata Seuwae yang 

digunakan oleh komunitas Towani Tolotang secara sepintas monoteis, tetapi mengakui 

bahwa sebagai dewa yang tertinggi didampingi oleh banyak dewa, jadi cenderung pada 

paham politeisme atau henoteisme. 

Masyarakat Kepercayaan Towani Tolotang mengenal beberapa dewa yang 

membantu Dewata Seuwae, dewa ini  yang menetapkan takdir yang disebut dengan 

Patoto’E yang artinya sang penentu takdir, dewa Langie yang memerintah jagat. Dewa 

inilah yang bersemayam di petala langit (boting langi) yang menciptakan hokum, 

mendatangkan kemakmuran, dan dapat membawa kemurkaan dengan cara 

menurunkan petir, mendatangkan kemarau. Selain itu dikenal dewa Mallinoe yang 

tinggal di tempat-tempat tertentu, misalnya pohon besar, dan tempat-tempat yang 

dianggap keramat. Dewa lainnya yang memberi keberkahan seperti Sangiyangseri 

(dewi padi) dimana orang-orang Towani Tolotang melakukan ritual upacara seperti 

sipulung noreng bine, madesse bine, mappamula, sipulung bette (mengumpulkan beras 

yang masak dan membawanya ke gunung Bulu Lowa sebagai suatu persembahan untuk 

Sangiyangseri (dewi padi) dan dewa Uwae (dewa air) yaitu dewa yang berdiam di air. 
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Selain kisah-kisah mitologi itu, masyarakat Bugis Pra-Islam sebelum abad ke-

17 di Sulawesi Selatan, khususnya dalam keperccayaan Towani Tolotang sangat kental 

dengan berbagai mitos-mitos yang terkait dengan roh nenek moyang (animisme) dan 

benda-benda yang memiliki kekuatan gaib (dinamisme). Masyarakat Towani Tolotang 

juga mempercayai adanya makhluk-makhluk halus seperti peppo (makhluk jadi-jadian 

yang bisa terbang), parakang (penghisap darah yang bisa muncul pada bulan purnama), 

tau tenrita (hantu), asupanting (anjing siluman) dan lain sebagainya. Kepercayaan 

tradisional tersebut bisa memberikan pengaruh pada diri mereka yang masih hidup.109 

Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang atau lelehur, arwah nenek moyang 

bisa mendatangkan keselamatan terhadap anak dan cucunya karena berhubungan 

lansung dengan Tuhan, maka dilakukanlah pemujaan sebeagai salah satu bentuk 

penghormatan terhadap leluhur. Bentuk kepercayaan ini menandai sistem kepercayaan 

orang-orang terdahulu yang masih bertahan sampai saat ini. Secara umum menurut 

Abu Hamid, kepercayaan Pra-Islam dalam masyarakat Sulawesi Selatan, pada 

dasarnya bisa dilihat pada tiga bentuk,110 yaitu: pertama, kepercayaan terhadap arwah 

nenek moyang, Kedua, kepercayaan kepada dewa-dewa, dan ketiga, kepercayaan pada 

persona-persona jahat. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegemaran untuk mengkultuskan 

 

109 La Ode Machdani, Rezim Adat Dalam Politik Lokal: Komunitas Adat Towani Tolotang 

dalam Arena Politik Lokal (Malang: UB Press, 2019), h. 93. 

110Abu Hamid, Pengantar dalam tulisan Sewaeng, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI 

Sampai Abad XVII, hlm.45. 
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benda-benda tertentu , dari jimat kekebalan, benda-benda lain dengan ragam rupa dan 

fungsinya. 

Keyakinan akan realitas puncak (Dewata) ini, lahir dari dorongan naluriah 

(bawaaan) sebagai spiritual animal dan konsepsi kosmologi yang merefleksikan 

gagasan-gagasan dari tatanan kehidupan yang teratur. Keharmonisan tersebut menjadi 

dasar kehidupan yang teratur. Keharmonisan tersebut menjadi dasar dari keteraturan 

dan harmonisasi kehidupan. Refleksi keharmonisan dalam masyarakat Towani 

Tolotang terlihat dari kewajibannya yaitu untuk membangun relasi yang baik anatara 

sesama manusia, alam semesta dan Tuhan.  

Dalam tradisi Towani Tolotang, terdapat kewajiban yang berupa Mola-laleng 

terkait dengan praktik-praktik ritual, menjaga relasi sosial yang tersirat dalam salah 

satu prinsip keyakinannya yaitu Malilu Sipakainge, Mali’ Siparappe, Rebba 

Sipatokkong (saling membantu/ bergotong royong), dan pesan untuk melestarikan 

lingkungan alam. Salah satu pesan yang tersirat tentang alam adalah Narekko Itempa 

batue, leppaki’ capu-capui natomakkeda tanniya idi’salah iya’mi salah (jika kita 

memandang batu, maka kita singgah dan mengelus-ngelusnya sambil berkata, bukan 

kamu yang salah melainkan saya) yang tampak pada pelestarian secara alami 

lingkungan di sekitar perkuburan di Perriyameng. 

Selain itu, harmonisasi bisa juga tampak pada sikap mereka terhadap benda-

benda tertentu seperti barang-barang peninggalan para leluhur, batu-batu besar atau 
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pohon-pohon besar yang dianggap keramat, serta tempat-tempat tertentu yang 

dianggap berbahaya atau angker. Kuburan atau makam yang dianggap keramat oleh 

penganut Towani Tolotang adalah makam para leluhur yang dikategorikan sebagai 

founding fathers mereka. Kuburan La Panaungi di Wajo, I Goliga di Pare-Pare, dan 

kuburan I Pabbere di Parrinyameng Amparita yang merupakan tempat yang menjadi 

pusat ritual Towani Tolotang.  

Kuburan-kuburan tersebut dikunjungi oleh Towani Tolotang khususnya pada 

saat ritual tahunan Sipulung. Kuburan ini dikunjungi dalam rangka membangun 

komunikasi dengan leluhur yang diyakini sebagai perantara dengan Dewata Seuwae 

melalui Uwatta. Mereka meyakini di tempat-tempat tertentu sebagai tempat 

berdiamnya para roh nenek moyang, sehingga rasa hormat dan sikap sopan selalu 

ditunjukkan ketika mereka berada di tempat-tempat itu. Terjalinnya tali rasa persatuan 

antara manusia dengan dunia mistis itu menciptakan perasaan aman, tentram dari 

segala gangguan dalam diri mereka. 

Dengan demikian, setiap praktik lokal dan penyembahan yang mereka lakukan 

dianggap sebagai sesuatu yang suci, dilakukan dengan hormat dan khidmat untuk 

melindungi nilai dengan larangan dan peraturan khusus. Tindakan tersebut selalu 

dikaitkan dengan keyakinan dalam kekuatan supranatural, terutama magic atau dengan 

ide-ide tentang makhluk, roh, hantu, nenek moyang, atau dewa-dewa dalam sistem 

kepercayaan Towani Tolotang. Kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan seperti 

kewajiban para pengikut Towani Tolotang terhadap nenek moyang mereka 
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(attomatoangeng), memanjatkan doa (Marellau), dan kewajiban tiap pemeluk yang 

harus dijalankan (Mola-laleng) menjadi konsekuensi atas kepatuhan dan upaya untuk 

menjaga tatanan harmoni kosmos dengan manusia. 

Sistem kepercayaan dalam masyarakat Towani Tolotang tersebut tidak dapat 

dilakukan tanpa pengamatan dan pemahaman yang cermat dari proses dan keteraturan 

alam (kosmos). Kosmos dalam hal ini menghadirkan citra akan adanya tatanan 

ontologis yang harmonis bagi manusia. Karena itu, setiap anggota kelompok 

masyarakat diarahkan untuk mampu menciptakan keharmonisan dengan kosmos baik 

dunia indrawi, dunia roh- nenek moyang, roh-roh dan dewa-dewa.111  

Manusia percaya bahwa apabila alam mampu dijamin keselarasannya maka ia 

akan membawa kemakmuran, harmoni, kedamaian, dan kebaikan bagi manusia dan 

kosmosnya. Begitu pun sebaliknya, jika manusia tidak hidup berdampingan selaras 

dengan alam, maka yang muncul adalah bencana, malapetaka, dan kehancuran. Jika 

ditelisik lebih dalam, pada dasarnya, keyakinan primitif manusia akan adanya sebuah 

tatanan ontologis tersebut merupakan sifat bawaan dalam diri manusia yang akan 

membentuk pandangan dunia (point of view). 

 Menurut Karen Amstrong, sejarah agama telah mengungkapkan bahwa 

manusia adalah hewan spiritual (spiritual animal), yaitu homo sapiens juga adalah 

 

111La Ode Machdani, Rezim Adat Dalam Politik Lokal: Komunitas Adat Towani Tolotang 

dalam Arena Politik Lokal, h. 7.  
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homo religious.112 Manusia mulai beribadah kepada Tuhan segera setelah mereka 

menjadi manusia yang dikenali. Keyakinan lahir bersamaan dengan penyembahan. Ini 

bukan hanya karena manusia ingin mengambil hati dari Dewata sebagai entitas spiritual 

abadi, tetapi keyakinan awal ini menyatakan sebuah keajaiban dan misteri yang 

tampaknya telah menjadi komponen penting dari pengalaman manusia yang indah di 

dunia namun menakutkan.  

Dengan kata lain, pemahaman atas Tuhan (Dewata) adalah sesuatu yang 

naluriah pada manusia begitupun juga dengan masyarakat Towani Tolotang. 

Konsekuensinya, pemahaman tersebut melahirkan sistem kepercayaan yang diikuti 

dengan ibadah dan ketaatan oleh para penganutnya. Singkatnya, kosmologi merupakan 

tatanan kesempurnaan yang merupakan refleksi bagi tatanan kehidupan manusia, 

mengenalkan pandangan hidup (point of view) sebagai landasan dalam memahami 

realitas yang diperoleh dari konsepsi dan penafsiran manusia terhadap berbagai realitas 

dan peristiwa- peristiwa di alam semesta (makro kosmos).  

Kumulasi rasional dari konsepsi pengetahuan lokal tersebut kemudian 

membentuk sistem kepercayaan dalam diri seseorang dan masyarakat tentang adanya 

sebuah kekuatan Yang Maha Tinggi (Dewata Seuwae) yang menciptakan dan 

mengatur alam semesta beserta isinya, yaitu tatanan mikrokosmos dan makrokosmos. 

Pemahaman atas pengetahuan lokal tersebut merupakan fondasi simbolis yang 

 

112 La Ode Machdani, Rezim Adat Dalam Politik Lokal: Komunitas Adat Towani Tolotang 

dalam Arena Politik Lokal, h. 35. 
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memiliki efek ideologis sebagai puncak rasionalisasi yang berfungsi sebagai tujuan 

bersama (shared purpose), atau common sense dalam istilah Geertz. Fondasi simbolis 

tersebut menjadi sistem kepercayaan dasar atau doxa (a set of fundamental belief) yang 

menjadi ide (gagasan) yang menstrukturisasi seluruh praktik dan tingkah laku 

kehidupan masyarakat Towani Tolotang, dimana seluruh kehidupannya harus selalu 

menjalankan segala perintah Dewata Seuwae dan warisan nenek moyang mereka. 

a. Sistem Kepercayaan Towani Tolotang 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Towani Tolotang berpegang teguh 

pada paseng dan pemmali yang secara umum berisi ajaran dan pesan-pesan Dewata 

Seuwae yang dipahami melalui prinsip "Ipogau'i Sininna Nassurangnge nenniya 

Ininiriwi Sininna Nappesangkangnge Puangnge", yang berartinya, melaksanakan 

seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan-Nya. Menurut Uwa Sunarto, 

paseng dan pammali menjadi pedoman dalam tindakan keseharian orang Towani 

Tolotang yang keduanya diwariskan dari generasi ke generasi. 

 Pewarisan konsep- konsep nilai ini dalam keluarga merupakan kewajiban bagi 

setiap penganut agama Towani Tolotang. Keluarga dalam hal ini merupakan tempat 

belajar awal untuk mengenal ajaran Towani Tolotang. Hal ini diungkapkan dengan 

istilah "tomatoanna jellokangngi laleng anakna" artinya orang tua seharusnya 

memberikan petunjuk kepada anaknya. Lebih jauh, paseng dalam masyarakat adat 

Towani Tolotang menurut Uwa Suanarto terdiri dari lempu, getteng, ada tongeng, 3S 
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(sipakatau, sipakalebi, sipakainge) dan temmapasilaingeng. Hal ini juga dijelaskan 

oleh Saprillah dan Ilyas dalam menjelaskan nilai yang dipenggang teguh dalam 

masyarakat adat Towani Tolotang,113 sebagaimana berikut ini:  

a) Lempu (Jujur)  

Lempu adalah salah satu paseng dalam nilai Bugis yang bisa bermakna 

kejujuran. Kata jujur dalam konsep ini adalah kemampuan seseorang berlaku jujur 

terhadap sesama manusia dan ciptaan Tuhan. Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang 

baru bisa dikatakan jujur apabila mampu untuk berkata sesuai dengan kenyataan. 

Antitesanya adalah seseorang yang berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan 

merupakan orang yang tidak jujur yang dalam pandangan Islam bisa dikatakan sebagai 

orang munafik.  

Sikap jujur terhadap sesama mahkluk akan menciptakan suatu tatanan 

kehidupan sosial yang harmonis, karena sifat tersebut bisa membuat masyarakat yang 

lainnya terpengaruh pada sifat-sifat yang tidak merusak sistem sosial yang telah tertata 

rapi dalam lingkungan masyarakat Towani Tolotang. Dalam ajaran agama Towani 

Tolotang seseorang yang tidak berlaku jujur akan dosa serta mendapatkan ganjaran 

yang setimpal dari Dewata Seuwae. 

 

113 Wahyuddin , Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Gowa: Alauddin University Press, 

2016), h. 173. 
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Menurut Uwa Sunarto,114 lempu juga di sini mengandung empat unsur yakni; 

jujur kepada Dewata Seuwae yang dikenal sebagai lempu' ripuange, jujur terhadap diri 

sendiri, jujur terhadap sesama manusia, dan jujur terhadap sesama ciptaan Dewata 

Seuwae (binatang dan tumbuh-tumbuhan). Keempat unsur kejujuran ini oleh setiap 

penganut Towani Tolotang sangat dijunjung tinggi karena merupakan manifestasi dari 

tingkah laku yang akan memberikan ketentraman lahir dan batin. Lebih lanjut dia 

mengatakan "Narekko engka tau de'namalempu sipa'na pasti de'ipojiwi okko tau 

egae", artinya Seseorang yang dalam pergaulan sehari-hari tidak mampu untuk berlaku 

jujur, akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.  

Dalam kaitannya dengan upaya pengaturan dalam masyarakat adat Towani 

Tolotang, makna yang tersirat pada nilai lempu' (kejujuran) bisa diterapkan mengingat 

potensi konflik biasanya muncul apabila masing-masing hanya menimbang ukuran 

benar dan salah berdasarkan kacamata kepentingan kelompok masing-masing. Nilai 

lempu' mengisyaratkan bahwa perlu ada refleksi diri sendiri dalam mengukur suatu 

tindakan yang akan dilakukan terhadap orang lain yang biasanya dipesankan oleh para 

Uwa/Uwatta kepada setiap penganut. Penderitaan yang dirasakan manakala kita 

disakiti adalah rasa sakit yang juga dirasakan oleh orang lain apabila tindakan-tindakan 

agresif dilakukan pada kelompok atau orang lain.  

 

 
114 Uwa Sunarto, (63 tahun), Uwatta, Wawancara, Amparita, 20 Oktober 2022. 
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b.) Getteng (Tegas)  

Getteng adalah salah satu paseng dalam nilai Bugis Towani Tolotang yang bisa 

bermakna keteguhan, ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan. Keteguhan hati 

adalah sifat penting seorang beriman. Orang beriman tidak pernah kehilangan 

keteguhan, ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan. Sikap tegas diperlukan dalam 

rangka pengambilan suatu keputusan dalam masalah-masalah yang timbul dalam 

proses sosial dan setiap individu dituntut berani dan bertanggung jawab dalam 

mengambil suatu keputusan sehingga nanti tidak terjadi penyesalan. Sikap getteng 

merupakan faktor penting dalam membina masyarakat, karena getteng merupakan 

cerminan jiwa kemanusiaan yang tinggi dan selalu berorientasi ke masa depan dan 

selalu ada pembaruan.  

Dalam kaitannya dengan upaya pengaturan dalam kehidupan masyarakat adat 

Towani Tolotang, makna yang tersirat pada nilai getteng bisa diterapkan mengingat 

nilai kesetiaan pada keyakinan yang tersirat pada getteng bisa menjadi inspirator 

munculnya semangat kebersamaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 

sebagaimana Uwa Nyompa mengatakan bahwa:  

“sala siddinna assidiangna To Lotang e lettu makkokoe iero nasaba pada idi 

teri mapato okko ajaranna leluhurta/nene moyang.ta. maega halangan iero 

purae ilaloi lettu makkukue, narang nilai-nilai iero lepagguruiki okko leluhur 

ta tette I katenni masse” 

Artinya :  

"Salah satu kunci bertahannya komunitas Tolotang kami sampai hari ini karena 

kami tetap teguh terhadap ajaran leluhur kami. Ada banyak rintangan yang telah 
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kami lalui sampai saat ini, namun, nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kami 

tetap kami pegang teguh".115 

 

c) Ada Tongeng (Konsisten)  

Ada tongeng adalah salah satu paseng dalam nilai Bugis yang bermakna satu 

kata dengan perbuatan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa ada tongeng memiliki 

peran sentral dalam mengokohkan harga diri seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Harga diri seseorang ditentukan oleh caranya menyelaraskan ucapan 

dan perbuatannya. Semakin selaras antara kata dan perbuatannya, maka semakin tinggi 

harga dirinya, sementara semakin berbeda antara kata dan perbuatannya, maka semakin 

rendah harga dirinya. Hal ini tampak pada kesetiaan pada konsensus ada' mappura 

onrona Sidenreng (perjanjian dengan Adatuang Sidenreng Rappang) yang dijaga dan 

dihormati oleh semua pihak dengan menahan diri oleh berbagai kepentingan- 

kepentingan yang ingin merusak konsensus tersebut. Di sisi lain, kesetiaan untuk 

memberikan dukungan politik terhadap partai Golkar yang dibangun melalui 

kesepakatan para pemimpin Towani Tolotang sejak awal Orde Baru hingga saat ini.  

d) Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge'  

Sipakatau bermakna saling memanusiakan. Memandang manusia sebagai 

manusia seutuhnya. Bahwa manusia siapapun selalu punya harga diri. Seseorang dalam 

memandang orang lain, haruslah memandangnya sebagai manusia sempurna tanpa 

 

115 Uwa Nyompa (65 tahun), Uwatta, Wawancara, Amparita, 20 Oktober 2022. 
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melihat strata sosial apalagi agama dan keyakinannya. Sipakalebbi berarti belajar 

melupakan kekurangan orang lain dan fokus pada kelebihannya, yaitu nilai yang 

mengajarkan untuk selalu berpikir positif. Sipakalebbi bermakna saling melebihkan 

sebab tak ada manusia yang tak luput dari salah, sedangkan nilai Sipakaienge' yang 

bermakna saling mengingatkan, akan menghindarkan orang dari sikap angkuh dengan 

status sosialnya. Menurut Uwa Sulung, ketiga nilai itu bisa dilihat dari perilaku yang 

sopan terhadap sesama misalkan: 

“Narekko tudang ki dena wedding mappalempu aje’ ritau laingnge iero tudang 

e ri sideppe ta, dena wedding tudang okko kaderae narekko tau laingnge tudang 

seppo ri bola panggung’e. ko engka tamu kadera tamue wedding itudangi para 

tamue. Narekko anana biccu tudang seppo maneng nah engka mopa tamu depa 

na tudang, jadi iero tamu lainnge lao toh tudang seppo. Narekko engka salah 

siddinna tamue engka makkunrai, iero tamue lao tudang ri sideppena 

makkunrai matoae, narang iero kadera laingnge wedding napake untuk tamu 

oranewe, namo engka kadera kosong tette toni yeleng tomatoae sibawa lebbi 

ke hargai iye matoae.” 

Artinya :  

"Jika duduk tidak boleh berselonjor kaki kepada orang lain yang duduk di 

sekitar kita, tidak boleh duduk di kursi jika yang lainnya duduk melantai di 

rumah panggung. saat tamu datang kursi tamu cukup untuk diduduki para tamu. 

Jika anak kecil semua sudah melantai dan ternyata masih ada tamu yang belum 

duduk, maka yang lain akan turun dan melantai. Jika di antara para tamu ada 

yang perempuan, maka sang tamu akan duduk melantai di dekat para ibu 

lainnya dan kursi hanya bisa digunakan untuk para laki-laki, meskipun masih 

ada kursi yang kosong, dan menghargai orang tua".116 

 

 

116 Uwa Sulung  (62 tahun), Uwatta, Wawancara, Amparita, 20 Oktober 2022 
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Istilah sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' adalah imbuan sipaka-yang ada 

di setiap kata. Dalam bahasa Bugis, imbuhan sipaka- berarti saling. Itu berarti untuk 

mewujudkan tiga nilai budaya itu, membutuhkan kerja sama dua pihak. Untuk dihargai 

haruslah dengan menghargai, jika ingin disanjung kelebihannya, janganlah selalu 

mengungkit kekurangan orang lain, dan jika menasihati atau mengingatkan kesalahan 

orang lain, kita juga harus siap untuk dinasihati jika melakukan kekhilafan. 

e.)Temmapasilaingeng (Bersikap adil)  

Konsep ini dipegang oleh masyarakat adat Towani Tolotang dalam kehidupan 

sehari-harinya. Temmapasilaingeng artinya bersikap adil tanpa membeda-bedakan. 

Keduanya adalah dua prinsip yang membangun prinsip sikap lainnya. Dengan nilai ini, 

masyarakat akan simpati dan secara tulus memberikan dukungan kepada para 

pemimpin sehingga tujuan kehidupan harmonis akan tercapai dengan mudah. Menurut 

Uwa Lana, seorang pemimpin politik maupun sosial bahkan adat harus bersikap adil 

karena kehormatan dirinya sebagai seorang pemimpin ada pada sikap adilnya.117 

 Sedangkan yang termasuk pammali menurut Uwa Nyompa adalah, seperti 

membunuh, berjudi, makan daging babi, mencuri, mencela agama orang lain, terlibat 

dalam kesenangan, menganggur dan lainnya. Paseng dan pammali diajarkan dari satu 

generasi ke generasi lainnya melalui tradisi tutur tersebut. Tradisi ini tergambar dari 

ucapan yang keluar dari para Uwa' dan Uwatta' kepada para pengikutnya secara turun 

 

117 Uwa Lana (40 tahun), Uwatta, Wawancara, Amparita, 22 Oktober 2022 
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temurun.118 Sedangkan tradisi tulisan dalam masyarakat adat ini hampir tidak ada, 

bahkan kitab-kitab lontara mereka yang berisi tentang berbagai pesan ajarannya telah 

terbakar dalam suatu insiden kebakaran. Lebih jauh, tradisi lisan (tutur) menjadi salah 

satu cara pengentalan dari upaya menjaga keaslian atas multitafsir dan menjaga 

kedekatan para pemimpin dengan para pengikutnya.  

Menurut Muh Rusli, terdapat beberapa pesan tetua atau ajaran yang terkait 

dengan paseng dalam masyarakat Towani Tolotang,119 di antara lain:  

1. Namo tongekki' narekko maelo tongeng tuae patongengngi, artinya: 

meskipun kamu merasa benar jika orang lain menganggap dirinya benar, maka 

benarkanlah ia.  

2. Narekko siduppako taue lesseko. Artinya, bila kamu (sempit) maka di jalan 

berpapasan orang minggirlah/mengalah.  

3. Butapi' matarupi. Dapat diartikan bahwa tidak semua tindakan atau 

perkataan orang lain harus ditanggapi. 

4. Siloreng madeceng tessiloreng maja. Artinya, menginginkan agar orang 

menjadi baik dan tidak sebaliknya.  

5. Patujui taue, artinya dahulukan orang lain, bisa juga diartikan benarkan 

orang lain. 

 

118Uwa Nyompa (65 tahun), Uwatta, Wawancara, Amparita, 20 Oktober 2022 

119Muh. Rusli, “Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng 

Rappang” Jurnal Al-Ulum Volume 12, no. 2 (Desember 2012): h.477 
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6. Taroi masola taue na aja mua idi' nassabari. Secara bahasa dapat diartikan, 

biarlah orang rusak/celaka yang penting bukan kita yang menyebabkannya. 

7. Tempedding ipau jana seddie tau masagenani narekkko jata' mo riisseng. 

Secara bahasa dapat diartikan tidaklah baik. menyebut kejelekan seseorang, 

cukup kejelekan kita yang kita ketahui. 

8. Madecekki' namadecetto padatta' rupa tau dapat diartikan kita baik/bahagia 

begitu pula orang lain 

9. Aja' tasisolangi padatta' rupa tau. Secara bahasa dapat juga diartikan jangan 

saling merusak/mencelakai sesama manusia. 

10. Makkatenniki' ri decengnge. Secara bahasa dapat diartikan berpegang teguh 

pada kebaikan. 

11. De' naparellu yisseng jana seddie tau cukup kojata' yisseng. Nasaba' 

nattiang ipau jana taue. Aja'na jana taue yala deceng. Secara bahasa dapat 

diartikan tidak penting untuk mengetahui kejelekan seseorang, cukup kejelekan 

sendiri yang diketahui. 

12. De' siseng gaga laleng riaseng aleta' tongeng. Nabasa' Puangngemi 

tongeng. Secara bahasa dapat diartikan tidak ada jalan untuk mengklaim diri 

benar atau klaim kebenaran hanya milik pribadi, karena kebenaran hanya ada 

di sisi Dewata Seuwae. 

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas berisikan nilai-nilai yang dikembangkan 

oleh masyarakat Towani Tolotang sebagai bagian dari kearifan lokal. Dalam 

prinsipnya; Narekko napahangngi ajarang tongengtongenna Tolotangnge, majeppu 

dena gaga masalah. Artinya, jika mereka memahami ajaran yang benar tentang Towani 

Tolotang maka tidak ada masalah. Prinsip- prinsip regulatif tersebut merupakan 
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pegangan masyarakat adat Towani Tolotang dalam membangun hubungan baik dengan 

Tuhan, alam semesta, dan manusia yang secara tidak langsung memberi pondasi dan 

efek hukum kepada para penganut Towani Tolotang.  

Bagi komunitas Towani Tolotang, para penganut yang melanggar ajaran 

Towani Tolotang, setidaknya didekati, dinasihati, dan diberikan pemahaman yang 

benar tentang ajaran Towani Tolotang, kecuali terkait persoalan hukum maka 

diserahkan kepada pihak berwajib. Menurut Uwa Eja, ajaran Towani Tolotang 

setidaknya orang yang melanggar ajaran Towani Tolotang akan mengalami: 

1. De' nita deceng ri lino artinya, tidak bahagia di dunia 

2. Ri lino paimeng, ri sessai ri onrong passessang artinya, di hari kemudian 

kelak mereka akan disiksa di tempat penyiksaan. 

3. De' nalettu' ri lino Paimeng, artinya, tidak sampai di akhirat. Dalam Towani 

Tolotang, siksaan paling pedih bagi orang yang berat dosanya adalah untuk 

sampai di Lino Paimeng saja, mereka tidak akan bisa. 

Paseng dan Pammali ini pada dasarnya berisi tentang sifat- sifat utama yang 

merupakan konsep sosial Towani Tolotang. Menurut Nurhayati Rahman,120 konsep-

konsep dalam paseng tersebut merupakan turunan dari konsep siri' dan Pesse yang 

dikenal oleh masyarakat Bugis pada umumnya, sebagaimana telah dibahas dalam bab 

 

120 Nurhayati Rahman (37 tahun), Tokoh Masyarakat , Wawancara, Amparita, 28 Oktober 2022 
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sebelumnya. Konsep siri' dan Pesse menjadi semacam kerangka penafsiran dan logika 

bertindak (logic of practice) atas seluruh tindakan dan tingkah laku masyarakat adat 

yang memandu konsep bekerjanya konsep-konsep tersebut.  

Singkatnya, prinsip-prinsip regulatif (nomos) yang termuat dalam paseng dan 

pammali merupakan manifestasi dan konsekuensi logis dari pengetahuan lokal (local 

knowledge) mereka atas adat serta efek hukum dari bekerjanya habitus dalam arena 

budaya yang ditopang oleh doxa. Melalui nomos, pengorganisasian terhadap praktik-

praktik tiap anggota kelompok masyarakat adat Towani Tolotang dapat dilakukan baik 

secara halus maupun tidak.  

Lebih lanjut, mitos merupakan suatu objektivitas pengalaman sosial manusia, 

bukan pengalaman. Dalam arti bahwa tidak mungkin memisahkan nilai sosial dan 

kepercayaan pada mitos dari nilai kebudayaan.Fungsi mitos dalam kebudayaan itu 

adalah mengungkapkan, mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan 

memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta memberi peraturan-

peraturan praktis untuk menuntun manusia.121 Sehingga, mitos bagi para ahli 

antropologi fungsional merupakan kekuatan yang mempranatakan masyarakat itu 

sendiri. Jika diamati pada pola perilaku manusia, maka ritual dan mitos sebenarnya dua 

fenomena yang berjalan seiring.  

 

121 Mariasusai Dhavamony, Femomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.150 
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Hampir semua ritual dilembagakan dengan didasarkan pada mitos sehingga 

ritual itulah yang sesungguhnya menghidupkan kembali keyakinan yang ada dalam 

mitos. Sedangkan mitos sendiri memerlukan ritual demi pemahaman yang lebih penuh 

arti maknanya, Mitos-mitos memberikan dasar-dasar bagi pranata-pranata sosial dan 

rasionalisasi- rasionalisasi hak-hak sosial yang istimewa.122 

Joseph Campbell menyatakan mitos memiliki empat fungsi utama,123 yaitu; 

Fungsi mistis, yaitu menafsirkan kekaguman atas alam semesta; Fungsi kosmologi, 

yaitu menjelaskan bentuk alam semesta; Fungsi sosiologis, yaitu mendukung dan 

mengesahkan tata tertib sosial tertentu; dan Fungsi pendagogis, yaitu bagaimana 

menjalani hidup sebagai manusia dalam keadaan apa pun.  

Dalam masyarakat adat Towani Tolotang ditemukan banyak mitos yang sering 

diceritakan oleh para tetua mereka kepada generasi baru Towani Tolotang. Cerita-

cerita itu terkait bangunan kepercayaan khususnya tentang nenek moyang mereka La 

Panungi, I Pabbere, dan I Goliga yang secara turun temurun menyampaikan ajaran 

Dewata Seuwae. Tradisi tutur yang berkembang dalam masyarakat Towani Tolotang 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses transformasi dan terpeliharanya mitos-

mitos tersebut. Dalam kisah sejarahnya, komunitas adat Towani Tolotang adalah 

kelompok masyarakat yang pada awalnya berasal dari wilayah kerajaan Wajo, tepatnya 

 

122 Mariasusai Dhavamony, Femomenologi Agama , h.150. 

123 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.2 
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di desa Wani. Mereka telah menetap di sana secara terun-temurun sejak nenek moyang 

mereka hidup di tanah Sulawesi.  

Penganut Towani Tolotang percaya bahwa keberadaan manusia di dunia 

sampai sekarang terbagi ke dalam dua generasi. Pertama generasi Sawerigading dan 

para pengikutnya. Generasi kedua muncul setelah generasi pertama musnah kosong, 

sekaligus mengusulkan kepada PatotoE untuk mengutus salah seorang putra-Nya 

diturunkan untuk mengisi bumi yang kosong sebagai mula tau, untuk menjadi 

pemimpin di bumi. Usulan yang disampaikan oleh Rukkelleng Mpoba kemudian pada 

sebuah dan dimusyawarahkan dengan dewa-dewa yang lainnya, dan menunjuk Batara 

Guru untuk dijelmakan sebagai tunas manusia di bumi. Batara Guru sebagai to-

manurungge (manusia yang diutus dari langit) dan sebagai manusia pertama 

diturunkan dari langit dengan perantaraan pelangi dan diteteskan lewat sebatang bambu 

betung.124 

Keyakinan terhadap Dewata Seuwae kemudian membentuk suatu sikap hidup 

tertentu dalam diri pengikut Towani Tolotang, yaitu; mengakui bahwa tiada yang patut 

disembah kecuali Dewata SeuwaE, melakukan kewajiban bagi masyarakat Towani 

Tolotang yang mereka sebut dengan istilah molalaleng, memberi bakti sosial terhadap 

sesama, marellau atau berdoa; mappala wali ri paratiwie marellau ri botting langi, 

 

124 La Ode Machdani, Rezim Adat Dalam Politik Lokal: Komunitas Adat Towani Tolotang 

dalam Arena Politik Lokal, h. 84 
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serta meyakini bahwa Dewata SeuwaE; mampancaji tenri pancaji, makkole tenri 

kelori, makkita mata, tennaita mata Iyamaneng makkelori, serta semua yang tampak 

dan yang gaib adalah kekuasanNya. 

Panganut agama Towani Tolotang ini menjalani kehidupan berdasarkan 

petunjuk kitab suci berupa lontara-lontara yang berisi empat judul pokok yaitu (1) Eula 

Olana Batara Guru; (2) Rittebanna walengrengnge; (3) Ta'gilinna sinapatie dan ;(4) 

Appengenna Towani Tolotang. Dalam kisah Mula Ulona Batara Guru yang berisi 

tentang asal usul manusia di bumi begitu juga dengan Taggilinna Sinapatie dimana 

menerangkan tentang pengisian kembali bumi setelah pengosongan akibat kekacauan 

yang terjadi. Sedangkan apa yang dipahami Towani Tolotang tentang Ritebbanna 

Walanrangge, adalah kisah ditebangnya sebuah pohon ajaib untuk dijadikan perahu 

oleh La Galigo yang dijadikan kapal berlayar ke negeri Cina, tiga konsep ini mirip 

dengan kisah dalam epos La Galigo.  

Bagian terakhir dari keyakinan Towani Tolotang adalah Appongenna Towanie, 

adalah riwayat ketika La Panaung i. menerima Sadda (wahyu) dari Dewata SeuwaE, 

sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Di samping kitab lontara 

yang menjadi pedoman Towani Tolotang juga terdapat apa yang mereka sebut paseng 

dan pemmali sebagai salah satu sumber ajaran tentang nilai dan norma. 

Penganut Towani Tolotang juga meyakini adanya kehidupan sesudah mati atau 

hari kemudian, yang mereka sebut lino paimeng, sebagai hari pembalasan. Bagi mereka 
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yang selama hidup di dunia taat pada aturan agama dan pemimpinnya (Uwa dan 

Uwatta) akan di tempatkan di Lipu Bonga, semacam surga bagi umat Islam. Menurut 

Uwa Sunarto, seperti agama lain seperti Islam, Towani Tolotang memiliki harapan dari 

setiap kepatuhan yang dijalankannya. Keselamatan hidup dunia dan akhirat merupakan 

tujuan dari masyarakat adat Towani Tolotang. Hanya dengan pengabdian, pengamalan, 

dan kepatuhan kepada agama dan pemimpinnya tujuan hidup akan tercapai. Dengan 

demikian, dalam mitos tersebut dapat dipahami bagaimana Lipu Bonga menjadi tujuan 

pencapaian dari perbuatan orang Towani Tolotang, hanya bisa dicapai melalui ketaatan 

pada ajaran dan kepatuhan kepada para pemimpin adat sebagai turunan dari La 

Panaungi (to- manurung). 

Singkatnya, pada titik ini, mitos pada dasarnya merupakan kekuatan yang 

mempranatakan praktik-praktik masyarakat Towani Tolotang itu sendiri dan sebagai 

guiding idea. untuk menemukan kesamaan (commonality) antara para penganut 

Towani Tolotang. Begitu pula, mitos-mitos tersebut merefleksikan adanya tatanan 

harmoni bersama dalam tatanan kosmologi masyarakat adat Towani Tolotang yang 

harus dilestarikan karena kesakralan dan perannya yang penting dalam kehidupan 

masyarakat adat Towani Tolotang. 

C. Faktor-Faktor Interaksi Sosial Antara Umat Islam dan Towani Tolotang di  

Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang 

Manusia sebagai makhluk sosial maksudnya adalah manusia itu selalu 

membutuhkan interaksi dan sosialisasi dengan orang lain dalam menjalani 
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kehidupannya. Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan sosialisasi dimana proses 

seseorang mempelajari cara hidup masyarakat untuk mengembangkan potensinya, baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat tersebut. Proses tersebut dimulai dari lingkungan yang 

paling kecil yaitu keluarga. Manusia ketika lahir di dunia akan menyesuaikan dirinya 

dari lingkungan keluarganya.  Proses interaksi akan berjalan dengan baik dan lancar 

antara kedua belah pihak jika terjadi kontak sosial dan komunikasi. Adapun syarat 

terjadinya interaksi sebagai berikut: 

1) Faktor Kontak Sosial 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antara perorangan, 

antara orang-orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. 

Kontak sosial yang terjadi antara umat Islam dan Towani Tolotang di Kelurahan 

Amparita dalam kehidupan sehari-hari sangat terjalin harmonis tanpa secara ada 

pertikaian yang terjadi baik itu sesama individu maupun dengan kelompok. Hal ini 

disebabkan karena adanya prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang dipegang teguh oleh 

masyarakat Islam dan Towani Tolotang.  

a. Kontak Sosial Individu dengan Individu 

Interaksi perorangan antara umat Islam dan Towani Tolotang di Sidenreng 

Rappang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan itu berlansung tanpa adanya 

hambatan, seperti pernyataan bapak Uwa Dalle saat dilakukan wawancara tentang 

kontak sosial perorangan yang terjadi di Sidenreng Rappang, mengatakan bahwa : 
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“narekko berhubungan lansung sibawa masyarakat To Lotang e marepe 

terjadi bahkan esso-esso, contohna rekko siruntuki okko laleng’e, makkutana 

karebaki ri padatta rupa tau sibawa maccerita agi-agi iye wedding e macanji 

passambung bicara. Iero bicarae sisambung bawangmi sippadeceng bawang 

adatta ri rupa tau. Iyaga mariolo mewai ada iarega alena pammulai bicarae” 

 

Artinya : 

“Kalau kontak lansung dengan masyarakat Towani Tolotang sering terjadi 

sehari-hari, biasanya kalau berpapasan di jalanan, saling tanya kabar, tujuan 

dan basa-basi  atau ada yang hendak disampaikan. Semuanya itu berjalan 

dengan baik tidak berpikir yang buruk kalau mauki berbicara lansung, saya 

menyapa itu Towani Tolotang atau dia yang menyapa saya.”125 

 

Berdasarkan pernyataan Uwa Dalle saat dilakukan wawancara menurut 

analisis penulis interaksi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, baik masyarakat 

Towani Tolotang atau umat Islam tidak berpikir untuk memulai interaksi atau kontak 

lansung, saling menyapa saat bertemu diperjalanan dan menanyakan tujuan dan kabar 

bukan lagi menjadi sesuatu yang tabuh untuk kedua umat beragama ini.  

Larutnya rasa toleransi keduanya umat beragama ini tidak lagi menjadi 

penghalang untuk melakukan interaksi, artinya interaksi yang dilakukan bukan hanya 

kepada sesama penganut agama saja tapi juga penganut agam lain. Kebiasaan untuk 

saling menyapa dan bertegur sapa antara individu awalnya tidak mudah terjadi tetapi 

karena adanya ajaran dari orang tua atau yang memahami maka melakukan kontak 

sosial dengan agama lain telah menjadi kebiasaan yang baik seperti bertegur sapa, 

bersalaman. Seperti pernyataan La Tuge saat dilakukan wawancara, 

  

 

125Uwa Dalle (54 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 22 

Oktober 2022.  
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“Idi tolotang weddikki tunru sibawa to matoata, tunruki sibawa pemimpin 

adat ta, aja tapoji mappabali-bali to matota,sibawa jamai perintana puang 

ta.”126 

 

Artinya : 

 

Kita Towani Tolotang harus patuh terhadap orang tua, patuh dengan pemimpin 

Adat, dan jangan tidak menghormati orang tua, dan kerjakan apa yang 

diperintahkan oleh Tuhanmu. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari karena ada yang bekerja, bersekolah atau melakukan aktivitas 

sosial lainnya, pastinya akan mengalami kontak secara lansung, baik karena kebutuhan 

demi kelancaran urusan. Orang tua dari penganut agama Towani Tolotang telah 

membekali anak-anak dan keturunan mereka untuk tetap menyapa dan membalas 

sapaan dari orang lain yang bukan penganut keyakinan Towani Tolotang karena 

menghargai sehingga terciptalah kedamaian dan interaksi yang baik dari keduanya. 

Karena dari hal kecil seperti menyapa dan memberi dan membalas senyuman, akan 

timbul keakraban di antarkeduanya. Sesuatu yang kecil dan sederhana itulah yang 

membuat dua orang dengan perbedaan dapat hidup saling berdampingan Seperti 

kemudian yang dikemukakan oleh bapak Sirajuddin saat dilakukan wawancara, 

 

“Biasa de to akrab ladde sibawa To Lotang, tapi nasaba esso-essoki teri 

sibawa ko engka jamang sibawa tokki majjama na siddi metto onroang jamang 

jadi seiring jokkana wettue mareppeni, apana siddiki lingkungan jamang jadi 

tetteni siruntu, pada sittukara pendapa’ sibawa maega wedding iceritakan”127 

 

 

126La Tuge (60 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 26 

Oktober 2022. 

127Sirajuddin (54 Tahun), Tokoh Agama , wawancara, Amparita, 26 Oktober 2022. 
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Artinya : 

“Biasa tidak akrabki, tapi karena setiap hari samaki terus bekerja dalam satu 

tempat kerja. Pasti lama-lama akrab maki, karena satu bidang pekerjaan jadi 

mau tidak mau pasti ketemu, saling bertukar pendapat dan banyak hal yang 

dibicarakan” 

 

Semua manusia yang kemudian mendiami suatu wilayah tertentu, dengan 

membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing dan pasti berbeda dengan yang 

dimiliki oleh masyarakat wilayah tersebut, membutuhkan interaksi yang baik agar 

dapat diterima, memperlakukan orang lain secara baik dimulai dari hal-hal kecil seperti 

menyapa, berkenalan dan menanyakan kabar. Umumnya proses interaksi tersebut 

dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, agar kemudian timbul kedekatakan, dari 

kedekatan tersebut timbullah saling mengerti, meghargai kesukaan dan ketidaksukaan 

orang lain sehingga terus dapat melakukan kontak sosial.  

 

b. Kontak Sosial Individu dan Kelompok 

Selain melakukan kontak sosial perorangan, terjadi pula kontak sosial antara 

perorangan dan kelompok, misalnya umat Islam yang melakukan kontak sosial dengan 

sekelompok Towani Tolotang atau sebaliknya salah satu masyarakat Towani Tolotang 

yang melakukan kontak sosial dengan sekelompok umat Islam, kontal sosial seperti ini 

biasanya terjadi ketika ada acara adat atau acara keluarga yang dilakukan salah satu 

penganut agama tersebut. Seperti yang pernyataan Uwa Cumpung saat dilakukan 

wawancara,  

 

“Ri Sidenreng Rappeng iye degage istilah iero makkada pada-padanna 

agamamu bawang iero mu undang lao acaramu, ajana agama laing e. narekko 

engka keluarga botting. Iero selleng e tetteni salah siddi atau duanna pole 

pihak botting mengundang masyarakat To Lotang, nalaoi lansung ri bolana. 
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Pura toh terjadi idi selleng e mengadakan ki mauled Nabi, iero ustadz atau 

imam masigie okkoe nalaoi lansung To Lotang e untuk nobbiwi lao memeriakan 

sibawa menikmati anre iye purae ipassedia” 

 

Artinya : 

“Di Sindenreng Rappang ini tidak ada istilah yang sama-sama agamamu saja 

yang kamu undang ke acaramu, jangan agama lain. Kalau ada keluarga 

menikah yang Islam pasti salah satu atau dua orang pihak dari pengantin 

mengundang masyarakat Towani Tolotang, mendatangi lansung ke rumah-

rumahnya. Pernah juga terjadi itu kita umat Islam mau adakan maulid Nabi, 

Ustadz atau Imam Masjid di sini mendatangi lansung sekelompok masyarakat 

Towani Tolotang untuk datang memeriahkan dan menikmati hidangan yang 

ada.”128 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa perbedaan 

diantara keduanya hanya terletak pada keyakinan/aqidah, tapi untuk masalah sosial dan 

interaksi masih dijalankan dengan baik antara individu atau kelompok, demi menjaga 

kedamaian dan agar tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya sehingga tidak ada 

pengecualian di Amparita untuk masalah kontak sosial individu dengan kelompok 

penganut agama tertentu, karena tidak adanya perbedaan untuk masalah sosial baik dari 

pihak umat Islam tetap berani dan melakukan kontak dengan sekelompok masyarakat 

Towani Tolotang. Meskipun ada beberapa kegiatan atau acara yang dilakukan oleh 

masyarakat Towani Tolotang tidak dapat sepenuhnya diikuti atau dimeriahkan oleh 

umat Islam, tapi ada saja pihak Towani Tolotang mengundang sekelompok umat Islam 

untu menghadiri acara Towani Tolotang. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh 

Uwa Dira saat dilakukan wawancara, 

 

“Narekko engka acarana To Lotang e, nappa engka na ita kallolo selleng 

sipulung atau nongkrong tette nolli, dettona pikkiriki makkada beda agamaki 

 

128Uwa Cumpung (60 Tahun), Tokoh Agama Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 7 

November 2022. 
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manengka melo yobbi gabung sibawa idi, tapina de nakkero tettemoi nobbi, 

nahh kalolloe iye selleng e onro na hargainna dari To Lotang laoi na hadiri 

acarae padahal sitenggah mi niatna lao sibawa mitaui manrei agaga 

napassediae tapi laomoi tudang-tudang sibawa mappakaraja bicara” 

 

Artinya : 

 

“Kalau ada acaranya Towani Tolotang, baru ada na lihat sekelompok pemuda-

pemuda muslim berkumpul atau nongkrong pasti dipanggil, tidak na pikir jih 

bilang beda agamaki buat apa dipanggil tapi tetap dipanggil, dan untuk 

menghargai panggilan tersebut, ini sekelompok pemuda menghadiri kegiatan 

tersebut, meskipun ada beberapa yang ragu tapi tetap datang, walaupun tidak 

bisa atau takut mencicipi hidangan yang disana, ini pemuda tetap datang 

berkumpul dan bercerita-cerita.” 129 

 

Berdasarkan pernyataan Uwa Dira menurut analisis penulis bahwa tidak ada 

yang membedakan kedua penganut agama ini kecuali keyakinan yang dimiliki, 

kehidupan yang damai yang terjadi di Amparita membuat kedua penganut agama ini 

saling mengerti, menghormati dan menghargai. Tidak ada membeda-bedakan, dengan 

alasan mereka hidup di satu lingkungan dengan satu pemimpin kelurahan, jadi untuk 

hidup dengan penuh kesenjangan berarti keduanya tidak mematuhi aturan yang 

ditetapkan di kelurahan tersebut.  

Sebagai bentuk atau bagian dari konsep Moderasi Beragama antara umat Islam 

dan Towani Tolotang yang terjadi di Amparita ialah dapat dilihat pada saat Towani 

Tolotang pada saat melakukan acara entah itu acara pernikahan atau lain sebagainya 

mereka pada saat menyembelih hewan untuk disajikan di acara tersebut ialah mereka 

menyembelih dengan cara Islam yaitu memanggil Ustadz atau orang yang beragama 

Islam. Karena mereka ingin kalau umat Islam datang ke acaranya mereka bias 

 

129Uwa Dira (48 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 7 

November 2022. 
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menikmati makanan yang disediakan dengan nikmat tanpa harus was-was apakah 

makanan tersebut halal untuk dimakan. Inilah bagian dari salah satu yang membuat 

kedua kelompok agama ini tetap terjalin baik dan saling menghargai satu sama lain.  

Adapun aturan-aturan yang ditetapkan di kelurahan tidak menyangkut soal 

keyakinan, tapi bagaimana hidup rukun, berdampingan tanpa perselisihan diantara 

kedua penganut agama lainnya. Berbeda keyakinan tapi tidak berbeda tujuan yakni 

menciptakan lingkungan yang aman, damai dan sejaterah serta menjadikan kelurahan 

Amparita semakin berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh La Tuge selaku tokoh 

masyarakat Towani Tolotang mengatakan bahwa, 

 

“Iyero aturangnge engkae berlaku ri kelurahan harus ituruki, de’na wedding 

sippakalaingang. Nasaba sininna agamae nappagguruki sipakkadeceng, 

nasaba iyero yaseng agamae, riwettu biccuta ipagguruki pole tau matoae ta 

makkadda merikkalingaki ada riolo, namo mitauko ako de’ mu mateppa, 

namo mateppako narekko de’mu mitau, degaga to gunana iyenaro naseng tau 

matoang ta riolo jadi harus yangkalinga adanna tau matoata lettu makokkohe 

ipigau aga passuroangenna ”130 
 

Artinya : 
 

Sebuah aturan yang ada dan berlaku di kelurahan harus di patuhi, tidak boleh 
membedakan. Karena seluruh agama mengajarkan kita untuk saling 
menghargai, karena itulah yang dimaksudkan oleh agama, sejak kecil kita 
diajarkan oleh orang tua kita untuk mendengarkan nasehat orang dulu, biar 
takut asal tidak jatuh, biar tertimpa asalkan tidak takut, tidak ada gunanya yang 
dikatakan oleh orang tua terdahulu jadi kita harus mendengarkan nasihat orang 
tua terdahulu kita sampai sekarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan. 
 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis melalui sikap dan 

interaksi sehari-hari masyarakat di Amparita yang terjalin baik satu arah atau dua arah, 

 

130La Tuge (60 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 26 

Oktober 2022. 
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tetap akan menumbuhkan kerukunan umat beragama karena dalam kesaharian 

masyarakat saling menghormati dan menyadari akan adanya perbedaan yang harus 

dijaga agar tidak terjadi pertikaian, bukan hak kita sebagai manusia biasa bilamana 

memusuhi saudara sebangsa ini. 

 

c. Kontak Sosial Kelompok dengan Kelompok 

Cara interaksi masyarakat pada umumnya, untuk hidup berdampingan secara 

damai awalnya tidah mudah, antara kedua penganut agama ini melakukan musyawarah 

atau kontak sosial antara kelompok umat Islam dan kelompok Towani Tolotang. 

Sehingga untuk hidup berdampingan seperti ini telah mencapai kesepakatan bersama, 

maka kedua kelompok agama ini dapat hidup dalam satu kelurahan Amparita, seperti 

pernyataan Lababa saat dilakukan wawancara,  

 

“paling ceddeni iero dua minggu sekali sibawa biasa siuleng ekka ciceng 

engka yaseng e pertemuan okko balai kelurahan, napasiruntu kelompok umat 

Selleng e sibawa To Lotang, okkoniro ibicarakan maneng agagae, 

mappamula agaga iceccae, atau engka dena setuju tentang agi-agi iye 

wedding e mancaji masalah atau hal iye naceccang’e bara siddinna penganut 

agamae, narekko yelengni kesempatan iero anggota dari umat Selleng e atau 

To Lotang e yelengni kesempatan untuk paui pendapa’na atau saranna terkait 

iero masalah iye lebicaraie” 

 

Artinya : 

 

“Paling sedikit itu dua minggu sekali dan pernah juga sebulan sekali ada 

namanya pertemuan di balai kelurahan, mempertemukan kelompok umat 

Islam dan Towani Tolotang, di sana semua dibicarakan, mulai dari 

ketidaksukaan, tidak setuju dengan apapun itu yang dapat mengganggu salah 

satu penganut agama, semua dibicarakan di pertemuan tersebut, jika telah 
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diberikan kesempatan, setiap anggota dari umat Islam atau Towani Tolotang 

diberi kesempatan bicara dan mengajukan saran.”131 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis, apapun 

permasalahan tersebut untuk mencapai kesepakatan harus dilakukan diskusi salah 

satunya musyawarah yang mempertemukan antara kelompok umat Islam dan 

kelompok Towani Tolotang pada suatu tempat, disanalah awal mula sehingga kedua 

kelompok penganut agama yang berbeda ini dapat hidup berdampingan secara damai, 

karena telah ada kesepakatan tentang apa yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar 

oleh umat Islam agar tidak mengganggu keyakinan Towani Tolotang dan begitu juga 

sebaliknya ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan oleh Towani Tolotang agar 

tidak mengganggu umat Islam, seperti pernyataaan yang dikemukakan oleh bapak Adi 

saat dilakukan wawancara, 

 

“engka aturan-aturan sebelumna purae i tentukan okko Amparita gunana 

iero mora riantarana duae kepercayaan iero umat selleng e sibawa To 

Lotang e nulle saling menerima, salah siddina iyero narekko To Lotang e 

makkibua acara ade’ dena wedding nappittang makkada napakariawai 

Selleng e, menghina umat Selleng atau waramparang iero menyangkut 

selleng em makkero toh narekko tau Selleng e narekko makkibuai acara 

misalna ma ceramah dena wedding maccerita agaga maja’e tentang 

kepercayaanna To Lotang E” 

Artinya : 

 

“Ada aturan-aturan sebelumnya telah ditetapkan di Amparita agar kedua 

penganut agama ini bisa saling menerima, salah satunya adalah jika To 

Lotang melakukan acara adat tidak boleh menunjukkan bahwa merendahkan, 

menghina agama Islam atau properti-properti yang berkaitan dengan Islam, 

 

131Lababa (50 Tahun), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara, Amparita, 5 November 

2022. 
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orang Islam juga begitu jika sedang melakukan dakwah tidak boleh 

mengatakan sesuatu yang buruk tentang keyakinan To Lotang”132 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa tidak 

menghina atau menghargai merupakan salah satu cara agar kehidupan yang dijalani 

damai, karena berbeda dengan yang lainnya bukan berarti ada hak untuk menjelekkan 

dan merendahkan keyakinan orang lain, tidak menjellekkan dan tidak menghargai 

bukan pula berarti menerima apa yang dilakukan. Selama tidak menyetuh perihal 

urusan pribadi dan menyakiti seseorang sebagai manusia yang memiliki hati berhak 

melakukan sesuatu, tapi tidakpula dengan cara yang kasar, tentunya ada perlakuan yang 

baik menemukan solusi yang tepat.  

 

2) Faktor Komunikasi 

Proses komunikasi memungkinkan terjadi berbagai macam penafsiran 

terhadap tingkah laku orang lain, dengan demikian komunikasi memungkinkan 

kerjasama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia dan 

memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh H. Fathul Haeri, mengatakan bahwa, 

 

“Saling sibantu bantu, Sipakalebbi, sippakainge, sipakatau  idi umma 
sellengngnge aja degaga melo sisalah padatta rupa tau tapakanjaki ampeta 
lino lettu akhera ”133 
 

Artinya : 
 

“Saling tolong-menolong, menghargai,saling mengingatkan, menghormati, 
kita Umat Islam jangan ada konflik sesama manusia perbaiki akhlak dunia 
sampai akhirat”   

 

132Adi (40 Tahun), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara, Amparita, 5 November 2022. 

133H. Fathul Haeri (33 Tahun), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara, Amparita, 17 

Oktober 2022. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa komunikasi 

yang terjadi bukan hanya masalah pertukaran pendapat dan berbagi informasi, tapi 

dengan komunikasi juga bisa memunculkan solusi dalam penyelesaian suatu masalah, 

jika permasalahan hanya diselesaikan dengan saling adu kekuatan dan kekayaan, maka 

tidak akan selesai perlu adanya komunikasi antara keduanya.  Besarnya fungsi 

komunikasi memiliki dampak yang baik jika digunakan sesuai fungsinya yaitu 

menyampaikan informasi dan dapat menyelesaikan masalah. Seperti yang 

dikemukakan oleh Puang Muhammadiyah saat dilakukan wawancara, 

 

“Narekko engka kegiatan atau acara biasa engka iruntu siddie masalah, tapi 

dena wedding lansungki macai, namo salah paham cede atau dena yattungka 

pigau. Haruski selesaikan dengan cara mabbicara madeceng, yakkutanang 

aga masalahna sibawa manengka nulle terjadi sibawa aga 

appidecengengna” 134 

 

Artinya : 

 

“Jika ada kegiatan biasa ada sedikit didapatkan masalah, tapi tidak boleh 

lansung mau marah, baik itu salah paham atau ketidak sengajaan berbuat. 

Harus diselesaikan dengan bicara baik-baik, ditanyakan apa masalahnya, 

kenapa bisa terjadi dan apa harapannya.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa, pentingnya 

komunikasi dalam melancarkan interaksi suatu kelompok atau individu itu sendiri, 

karena interaksi merupakan kebutuhan setiap makhluk sosial maka memperbaiki cara 

berkomunikasi dapat membantu interaksi itu sendiri, jika saja komunikasi seseorang 

tidak baik tentunya interaksi dengan orang lain juga tidak baik. Karena telah menjadi 

syarat suatu interaksi bisa terjadi apabila ada komunikasi, sehingga jika itu komunikasi 

 

134Puang Muhammadiyah (75 Tahun), Tokoh Agama Islam, wawancara, Amparita, 15 Oktober 

2022 



96 
 

 

 

yang tidak baik maka akan menciptakan interaksi yang tidak baik pula. Terlepas dari 

cara berkomunikasi yang baik, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam 

penyampaian komunikasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Wati saat 

dilakukan wawancara: 

 

“Biasa juga ada beberapa kasus berselisih paham antara umat Islam dengan 

Towani Tolotang atau umat Islam dengan umat Islam dan Towani Tolotang 

dengan Towani Tolotang, masing-masing saling membela, tidak mau 

mengalah dan ngotot mempertahankan pendapat serta dengan nada tinggi, 

besar suaranya. Tapi kemudian datang Ustadz atau pihak Kelurahan melerai 

dan kembali mendiskusikan semua itu secara baik-baik.”135 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis komunikasi bisa 

terjadi dalam bentuk apa saja seperti yang terjadi di Amparita, bukan hanya sekedar 

penyampaian informasi dan menyelesaikan permasalahan, tapi juga karena saling 

mempertahankan argument dan berdebat mengenai permasalahan tertentu. Komunikasi 

juga menciptakan kesepakatan bersama antara kedua pemeluk agama ini, karena dalam 

satu wilayah dengan penduduk yang berbeda agama pasti memiliki tradisi dan 

kebiasaan masing-masing. Misalnya saja umat Islam tidak diperbolehkan untuk 

meminum minuman keras, sehingga saat masyarakat muslim datang ke acara Towani 

Tolotang tidak perlu disajikan minuman keras. Berikut pernyataan bapak La Tuge 

ketika dilakukan wawancara, 

 

 

135Iwati (48 Tahun ), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara, Amparita, 26 Oktober 2022. 
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“Saya pernah diberi tahu kalau orang Islam itu dalam agamanya di larang 

minum ballo, minum miras makanya kalau ada acara kami tidak kasih keluar 

itu ballo atau miras untuk orang Islam.” 136 

 

Terbukti komunikasi sangat diperlukan agar mencapai kesepakatan bersama, 

baik dalam bentuk verbal atau non verbal. Komunikasi berfungsi bagi mereka yang 

berebeda agama, agar tida terjadi pertikaian dan kesalahpahaman yang berujung 

perselisihan. Maka dari itu hidup berdampingan dengan masyarakat beda agama, harus 

banyak-banyak melakukan komunikasi agar bisa lebih saling memahami. 

 

D. Pola Interaksi Sosial Antara Umat Islam dan Towani Tolotang di Amparita 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Salah satu cara mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama 

adalah dengan melakukan komunikasi yang baik antar sesama baik itu umat Islam 

maupun Towani Tolotang di daerah Kelurahan Amparita, demi tercapainya 

perdamaian dan kebahagiaan yang bersifat universal. Peneliti melihat bahwa 

permasalahan perbedaan agama tidak membuat masyarakat Islam sulit untuk 

berinteraksi dengan masyarakat Towani Tolotang di Sidenreng Rappang khususnya di 

Amparita, mereka hidup berdampingan dan rukun, saling menghargai dan 

menghormati penganut agama lain tanpa ada pemisah yang menyebabkan kearah yang 

menimbulkan suatu konflik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses dan 

bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat umat Islam dengan Towani Lotang di 

Kelurahan Amparita Sidenreng Rappang sebagai berikut. 

 

136La Tuge (60 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 26 

Oktober 2022. 
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Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua 

syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain adanya kontak sosial (sosial contact) dan 

adanya komunikasi. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Edi Slamet mengenai 

interaksi antara umat Islam dengan Towani  Tolotang di kelurahan Amparita, 

 

 “Seperti yang saya lihat dan lakukan sendiri kebetulan saya memiliki banyak 

teman yang beda agama, komunikasi kami itu bagus ji seperti biasa senyum, 

saling menyapa dan berjabat tangan, ketawa tidak ada kesenjangan diantara 

kami.”137 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis proses komunikasi 

seharusnya dengan perilaku yang baik, santun, lemah lembut, tidak menyakiti mereka 

dengan adanya perkataan. Hal ini sesuai dengan definisi Islam yakni menjaga 

persaudaraan sebagaimana Islam itu damai, dan jika ada perdebatan itu dilakukan 

dengan cara berdialog, artinya berkomunikasilah dengan mereka secara baik, sehingga 

keduanya itu sepakat, sehingga menemukan titik temu masalah itu.  

Kemudian haruslah saling tolong menolong dalam mencari titik temu 

kebenaran itu tanpa menyakitinya satu sama lain. Dengan ini bisa dikatakan perdebatan 

itu tidak menimbulkan perlawanan, dengan sikap lemah lembut dan ucapan yang baik 

serta saling berdialog dalam masyarakat atau tempat lainnya dengan baik, maka hal 

yang demikian akan menjadikan suatu kebaikan.  Sama halnya yang dikatakan oleh 

bapak Sirajuddin saat dilakukan wawancara, 

 

“Mereka sudah lama tinggal di sini, kami sudah berbaur jelas komunikasi 

sudah menjadi hal yang biasa setiap kali bertemu, komunikasi kami baik, 

 

137B. Edi Slamet (65 Tahun), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara , Amparita, 26 

Oktober 2022.  
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mereka sopan, murah senyum, intinya mereka mnghargai kami, begitupun 

sebaliknya kami menghargai mereka.”138 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa hidup tidak 

bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu jika kita melihat di Indonesia 

misalnya dengan banyaknya agama sehingga kita berinteraksi sosial tidak hanya 

dengan sesama Islam saja bahkan bergaul juga dengan mereka non Muslim, dengan ini 

dapat dikatakan bahwa komunikasi bisa dijalin dengan siapa saja tanpa memandang 

agama, ras dan suku. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sumanto saat dilakukan 

wawancara tentang perbedaan keyakinan. 

 

“Komunikasiku sama mereka sangat baik, buktinya saja karyawan saya 

Towani Tolotang semua sudah berpuluh-puluh tahun kerja dan tinggal di sini 

dan begitupun pembeli di Toko ini ada orang non Muslim, andaikan tidak baik 

komunikasiku sama karyawan maupun pembeli dan orang-orang sekitaran 

sini pastinya mereka sudah tidak mau kerja disini selama itu dan pembeli tidak 

mau belanja di Toko ini.”139 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis Islam tidak 

membatasi umatnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat umum bahkan 

secara regional maupun internasional, walaupun mereka berbeda keyakinan. Setiap 

orang yang tak mencintai dan membenci dengan sesuatu atas dasar agama maka, dia 

tak punya agama, muslim boleh bermuamalah dengan non-Muslim selagi mereka tidak 

memerangimu dan tidak mengusirmu. Artinya selama mereka berbuat baik terhadap 

kita maka kita sebagai umat Islam yang baik, seharusnya berbuat baik terhadap mereka, 

 

138 Sirajuddin (54 Tahun), Tokoh Agama , wawancara, Amparita, 26 Oktober 2022. 

139Sumanto (45 Tahun), Tokoh Masyarakat , wawancara, Amparita, 13 Oktober 2022.  
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yakni non-muslim karena Islam adalah damai. Berikut pernyataan bapak Drs M. Nasir 

saat dilakukan wawancara.  

 

“ Denengka engka masyarakat Selleng e okkoe makkada aja maddeperi alena 

Towani Tolotang, aja mabbicara iero maneng. Tapina idi okkoe tettei 

menjalin komunikasi makanjae padatta masyarakat Amparita. Selama alena 

menghormati agama/kepercayaanta, maka idi makko meto ri alena” 

Artinya : 

 

“Tidak pernah ada masyarakat Islam di sini berkata jangan dekati mereka yang 

Towani Tolotang, jangan bicarai itu semua. Tapi kami di sini tetap menjalin 

komunikasi yang baik. Selama mereka menghormati agama kita, maka 

kamipun akan menghormati keyakinan mereka.”140  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis agama sendiri 

memerintahkan untuk berbuat baik dengan dasar agama itu sendiri, maka kita harus 

mentaati dan saling mencintai. Jika dasar agama itu melarang atau menolak, maka kita 

juga menolaknya atas dasar agama dan sebab-sebab tertentu. Sebagaimana firman 

Allah Swt dalam QS.Al-Mumtahanah [60] :8.141 

 

ت ب ر   ا نْ  ك مْ  ي ار  د  نْ  م   وْك مْ  ج  ي خْر  ل مْ  و  يْن   الد   ف ى  ي ق ات ل وْك مْ  ل مْ  يْن   الَّذ  ع ن   ي نْهٰىك م  اللّٰه   وْه مْ لَ  

يْن   ط  قْس  ب  الْم  مْْۗ ا نَّ اللّٰه  ي ح  ا ا ل يْه  ط وْْٓ ت قْس   و 

Terjemahnya : 

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

yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari 

kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil. 

 

140M. Nasir (76 Tahun) Tokoh Masyarakat , wawancara, Amparita, 17 Oktober 2022. 
141 Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahannya  (Jakarta: CV. Alfatih Berkah 

Cipta, 2013), h. 549 
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Ayat ini berlaku bagi setiap orang diantara mereka selama seperti itulah 

sifatnya, tanpa ada pengkhususan terhadap sebagian tanpa sebagian yang lain, tidak 

ada pengertian bagi pendapat orang yang mengatakan ayat tersebut telah dimansukh 

sebab orang Mukmin masih bisa berbuat baik terhadap orang yang memusuhinya, ada 

hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat, selama  permusuhan itu hanya 

menyangkut caci maki yang tidak diharamkan atau hal-hal yang tak dilarang atau tidak 

memerangi untuk menghinakan orang-orang Muslim atau permusuhan yang tidak 

didukung tunggangan dan persenjataan. Lanjut pernyataan M. Nasir ketika dilakukan 

wawancara, 

 

“Kami memang berbeda keyakinan tapi tidak putus silaturahim, seringki 

bertukar cerita dan saling membantu, saya rasa berbeda agama bukan 

halangan buat kita bisa komunikasi, apa lagi kalau komunikasi itu saling 

cocok pembahasan” 142 

 

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial 

yang terjadi di Kelurahan Amparita Sidenreng Rappang. Ada dua macam bentuk-

bentuk interaksi sosial Umat Islam dan Towani Tolotang terdiri atas dua yaitu, proses 

asosiatif yang terdiri dari kerjasama (cooperation), akomodasi (acomodotion), 

asimilasi (asimilation) dan Akulturasi. Adapaun proses disosiatif yang terdiri dari 

persaingan (competion), kontraversi dan konflik (conflict). Untuk lebih jelas peneliti 

akan menguraikan hasil dari penelitan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial antara 

umat Islam dan Towani Tolotang di Kelurahan Amparita. 

 

 

142M. Nasir (76 Tahun) Tokoh Masyarakat , wawancara, Amparita, 17 Oktober 2022. 
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1) Asosiatif 

Bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif yaitu interaksi yang mengarah 

kepada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan/gabungan). Bentuk interaksi sosial terbagi 

menjadi beberapa bagian: 

a. Pola kerja sama 

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. Begitupun yang dilakukan masyarakat Muslim dan Towani 

Tolotang di Kelurahan Amparita Sidenreng Rappang mereka saling bekerja sama 

dalam hal bergotong royong seperti, kerja bakti yang dilakukan setiap pekan di 

Lingkungan setempat, kerjasama dalam bisnis, masyarakat di Kelurahan Amparita 

Sidenreng Rappang pencahariannya adalah pedagang/pengusaha, dimana orang Umat 

Muslim menjadikan orang-orang Towani Tolotang sebagai karyawan/buruh atau 

sebaliknya masyarakat Towani Tolotang menjadikan Umat Muslim sebagai karyawan 

atau buruh, dengan adanya kerjasama dalam bidang pekerjaan sehingga tingkat 

pengangguran di Sidenreng Rappang berkurang.  

Kerja sama yang baik maka interaksi terhadap sesama penganut dengan 

agama yang berbeda akan berjalan dengan baik. Peneliti di sini melakukan wawancara 

kepada informan yang mengetahui masalah kerja sama yang terjalin antara umat Islam 

dan Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Sidenreng Rappang, dilihat dalam 

kesehariannya dan untuk melihat bentuk kerjasama individunya, peneliti 

mewawancarai tokoh masyarakat di Kelurahan Amparita yang bernama Bapak 

Sirajuddin dengan pernyataan bahwa :  



103 
 

 

 

 

“Orang-orang di sini dalam hal kerja samanya itu sangat baik. Kami kerja 

bakti setiap hari jumat, kami berbaur dan saling membantu, baik itu ketika 

saya mau pinjam alat seperti sekop, cangkul dan lain sebagainya, mereka tidak 

sungkan-sungkan untuk meminjamkannya.” 143 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa amal-amal 

seseorang itu yang akan menanggung mereka itu sendiri, bukan orang lain. Artinya 

segala amal yang mereka kerjakan merekalah yang akan menanggung akibatnya, 

karena yang dilakukan mereka tidak akan menjadi mudharat bagi kita dan kita tidak 

bisa mengambil manfaat atau pahala dari yang mereka kerjakan, bahwa Allah 

menyamakan antara kalian semua artinya semua manusia dihadapan Allah itu sama, 

karena dalam hal ini Allah tidak mendahulukan yang kuat atas yang lemah, yang kaya 

atas yang miskin, yang besar atas yang kecil dan tidak mendahulukan yang berkulit 

putih atas yang hitam, bangsa Arab atas Ajam atau yang lainnya. Siapa yang berbuat 

baik maka merekalah yang mendapatkan pahala, kerjasama yang baik maka interaksi 

terhadap penganut dengan agama yang berbeda akan berjalan dengan baik. Seperti 

halnya yang dikemukakan oleh M. Nasir selaku tokoh Masyarakat Umat Islam, yang 

mengatakan bahwa: 

 

“Tapakanjaki assiddingengta antara umma sellengnge sibawa to lotang rupa 
tau aja degaga melo berkuasa ummat sellengnge atau to lotang okko 
kampongta pada tapigau kepercayaanta aja ta melo siganggu ganggu.”144  
 

Artinya :  
 

“ Perbaiki hubungan sesama manusia entah dari umat Islam dan Towani 
Tolotang. Jangan saling ingin berkuasa, umat Islam dan Towani Tolotang di 

 

143Sirajuddin (54 Tahun), Tokoh Agama , wawancara, Amparita, 26 Oktober 2022.  

144M. Nasir (76 Tahun) Tokoh Masyarakat , wawancara, Amparita, 17 Oktober 2022.. 
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kampung ini di Amparita saling mengerjakan kepercayaannya masing-masing 
tanpa harus saling mengusik atau menganggu “ 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa bagi mereka 

yang tidak memerangi orang yang beriman dan tidak mengusirnya maka tidak ada 

alasan bagi orang beriman untuk tidak bisa berbuat baik dan berlaku adil.  Hal ini 

merupakan prinsip dasar membangun hubungan antara Muslim dan non Muslim atau 

Towani Tolotang. Artinya seorang Muslim harus tetap berbuat baik dan bersikap adil 

jika mereka pun berbuat hal yang sama. Adil disini tidak bersikap berat sebelah jika 

dalam interaksi sosial mereka berada dalam kebenaran dan orang Islam. Karena 

manusia mana pun tanpa memandang agama, ras dan suku akan tetap membutuhkan 

orang lain yang ada disekitarnya, bukan orang yang memiliki kesamaan kepercayaan 

tapi jauh di negeri orang, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Edi Slamet yang selaku 

tokoh masyarakat Towani Tolotang mengenai interaksi antara masyarakat Islam 

dengan To Lotang di kelurahan Amparita mengemukakan bahwa : 

 

“Makanja, saling sibantu bantu, pada turung ko engka tau masara misalna to 
mappabotting sipaturungngi to lotangnge sibawa sellengnge, apana tau ri 
mitu sideppeta wedding membantu, tidak mungkin tau mabela matturung 
pammula, pasti tau ri sideppet ta.145 
 

Artinya :  
 

“ bagus jika kita saling membantu, saling membantu jika ada acara misalnya 
acara pernikahan, saling berdatangan orang Towani Tolotang dan Umat Islam, 
karena ialah orang terdekat saling membantu, tidak mungkin orang jauh yang 
memulai, pasti orang terdekatlah” 

 
   

 

145B. Edi Slamet (65 Tahun), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara , Amparita, 26 

Oktober 2022.  
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Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa mendukung 

bukan karena adanya suatu imbalan, melakukan tugas bukan karena mengharapkan 

imbalan tapi juga kerana sebagai manusia yang memiliki naluri untuk berinteraksi 

dengan orang sekitar, artinya tidak tinggal diam saat melihat fenomena sosial yang 

terjadi di linkungan. Kerja sama tidak hanya dalam bentuk pekerjaan tapi kepedulian 

dan bentuk dukungan, misalnya kepedulian terhadap orang-orang yang sakit, 

meninggal dan terkena musibah. Tidak mungkin sebagai orang yang dekat dengan 

mereka yang membutuhkan, kita bersikap acuh tak acuh. Setiap orang pasti memiliki 

hati nurani, hati yang niatnya ingin membantu, berempati. Karena yang muncul dalam 

pikiran saat melihat musibah tertimpa kepada orang yang berada di dekat adalah 

bagaimana bisa membantu, apa yang harus diberikan, apakah mereka membutuhkan 

sesuatu?, bukan apa agama mereka, siapa yang mereka sembah. Seperti penuturan 

bapak La Tuge saat dilakukan wawancara : 

 

“Idi tau lotangnge biasa malengngi sumbangeng tau umma sellengnge 
misalna  maccioki pakanjaki masiginna idi to lotangnge turung hadiriki bantu 
i pakanjaki, tennia bawang soal pebangunan masigi, namo acara 
mappadendang to lotang aga berikan bantuan, makkoro meto ko engka 
keluarga mate idi to lotangnge maccioki bantu makkibburu.”146 

 
Artinya : 
 

“ kita orang Towani Tolotang sering memberikan sumbangan kepada Umat 
Islam misalnya ikut memperbaiki/merenovasi masjid dan kita Towani Tolotang 
ikut serta dalam hal itu. Bukan hanya itu begitupun kalau ada acara Tradisi yang 
disebut Mappadendang dari komunitas Towani Tolotang dari umat Islam pun 
memberikan bantuan baik dari segi fisik atau nonfisik, begitupun kalau ada 

 

146La Tuge (60 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 26 

Oktober 2022. 

  

  

 



106 
 

 

 

keluarga yang meninggal dunja kita dari Towani Tolotang ikut serta membantu 
pemakamannya” 

  

Beradasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa keseharian 

menjalani hidup bermasyarakat, menajdi bagian dari kelurahan Amparita baik itu Umat 

Islam atau Towani Tolotang sudah menyatuh dalam sebuah interaksi dan kecocokan 

dalam berkomunikasi, kesesuaian dengan pola perilaku dan respon dalam menaggapi 

masalah, kecuali soal keyakinan tampak jelas perbedaan tersebut. Sehingga Towani 

Tolotang mendukung pembangunan Islam begitu juga sebaliknya selama tidak 

menganggu dan merugikan. Selain itu jika salah satu dari kedua penganut keyakinan 

tersebut mendapatkan musibah, pasti keduanya akan merasa bahwa mereka bagian dari 

kita. Tidak baik atau ada yang terasa berebeda dari segi perasaan jika harus berpura-

pura tidak mau tahu dan tidak turun ikut campur. 

b. Pola Akomodasi 

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu pertentangan 

tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiaannya. 

Akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan 

yaitu suatu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi yang terjadi di 

Kelurahan Amparita Sidenreng Rappang antara masyarakat Muslim dan Non Muslim 

Towani Tolotang, terjadi penyesuaian terhadap permasalahan-permasalahan atau 

ketidaksesuaian senantiasa terjadi. Hal tersebut mereka lakukan untuk tetap menjaga 

integrasi yang telah terjalin selama ini. Seperti yang dikemukakan bapak Sumanto 

selaku tokoh masyarakat Towani Tolotang, mengatakan bahwa: 

 

“idi melo maega atau cede iye monro’e okko kelurahan e, idi tette saling 

menghargai sibawa menghormati pemeluk agama laing e, makkero toh 

sibalikengna, silaturahmi padatta tette makanja nasaba mattongeng-
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tongengki jagai iero keharmonisan e mettae nah terjalin, narang idi nulle 

pakanjaki narekko engka permasalahan iero menyangkut agama ataupun 

persoalan masyarakat pada umumnya” 

 

Artinya :  

 
“Kami mau minoritas atau mayoritas yang tinggal di Kelurahan ini, kami 
menghargai dan menghormati pemeluk agama yang lain, begitupun 
sebaliknya, silahturahmi kami pun sangat baik karena betul-betul kami 
menjaga keharmonisan yang sudah lama terjalin, sehingga kami mampu 
menempatkan persoalan-persoalan apapun yang menyangkut baik itu 
persoalan agama maupun persoalan masyarakat secara umum sesuai 
keadaan.” 147 
 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa sikap saling 

menghargai telah dijunjung tinggi masyarakat Islam dan Towani Tolotang di Amparita 

karena dengan begitu hidup berdampingan dengan berbeda keyakinan tidak menjadi 

masalah. Senangtiasa bersikap baik kepada sesama akan membawa kebaikan kepada 

diri kita juga, tidak mencari-cari masalah dan senangtiasa menyebar kedamaian akan 

membawa kedamaian pula dalam kehidupan ini, maka dari itu baik sebagai muslim 

atau non-muslim berbuat baik itu penting, jangan hanya karena perbedaan keyakinan 

membuat kerusuhan, kita benar bagi agama kita dan mereka non muslim juga benar 

bagi keyakinan mereka. Seperti yang dikemukakan kembali oleh Sumanto saat 

dilakukan wawancara. 

 

“Idi to lotangne massilessureng manengki sibawa umma sellengnge, iyero 
kerja sama ta sibawa umat sellengnge makanja, nasaba idi  to lotangnge 
sibawa umat sellengnge yanggani aleta massilessureng, makkoe menurutta 
idi to lotang filosofi iyalah puang ta adalah ambota sibawa indota (ibu).  jadi 
filosofi iyena makkada jadi idi ipancajian pole puang ta jadi idi to lotang na 
umat sellengnge massilessurengki.” 148 

 
 

 

147 Sumanto (45 Tahun), Tokoh Masyarakat , wawancara, Amparita, 13 Oktober 2022. 

148Sumanto (45 Tahun), Tokoh Masyarakat , wawancara, Amparita, 13 Oktober 2022. 
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Artinya :  
“ kita Towani Tolotang saling bersaudara dengan umat Islam, kerja sama kita 
dengan umat Islam baik, karena kita dari Towani Tolotang dengan umat Islam 
sudah seperti saudara, menurut kita dari kalangan Towani Tolotang filosofinya 
ialah Tuhan ialah ayah sama ibu.jadi filosofi yang mengatakan bahwa jadi kita 
dilahirkan oleh Tuhan ta. Jadi, kita Towani Tolotang dan umat Islam saling 
bersaudara. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa baik umat 

Islam dan Towani Tolotang berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah diberikan 

oleh kebiasaan orang tua mereka, selain diajarkan dalam agama namun juga diterapkan 

dalam keluarga dan menjadi kebiasaan, kemudian itulah yang menjadi pegangan 

keduanya untuk saling menghargai meneruskan kebiasaan baik orang tua. Meskipun 

berada pada pihak yang salah, maka sikap yang harus dilakukan oleh orang yang 

beriman adalah membela dan membenarkan mereka walaupun non Muslim karena 

yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah keadilan. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat adil (al-Muqsitiin). Pengampunan Allah bagi mereka yang dalam dirinya 

ditanamkan rasa cinta, apabila mereka bertaubat dari kesalahan itu dan maha kasih 

kepada mereka untuk tidak menyiksa mereka sesudah bertaubat. Seperti yang 

dikemukakan oleh Puang Muhammadiyah : 

 

“Kalau diantara kami ada yang berselisih, meskipun bukan masalah perbedaan 

agama, kami umat Islam tidak mau juga lansung emosi atau marah-marah, 

tetap kami luruskan terlebih dahulu, memberi penjelasan jika mereka yang To 

Lotang salah paham. Atau biasa juga idi sallangnge salah, jadi alena rekeng to 

lotangnge maleeki nasehat.” 149 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa penyelesaian 

masalah tidak perlu menggunakan kekerasan, saling menasehati jika melakukan 

 

149Puang Muhammadiyah (75 Tahun), Tokoh Agama Islam, wawancara, Amparita, 15 Oktober 

2022 
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kesalahan adalah salah satu bentuk menginginkan perdamaian keduanya, andaikan saja 

tidak seperti itu makan kedua penganut agama tersebut akan terus berselisih dan saling 

beradu argument, yang memberikan nasehat buka berarti tahu segalanya. Namun, 

dengan begitu bisa saling mengingatkan karena mereka menginginkan kedamaian. 

Beberapa bentuk akomodasi yang terjadi di Kelurahan Amparita Sidenreng Rappang 

yaitu adanya toleransi merupakan upaya meredakan persaingan atau konflik yang 

terjadi dengan menekan perasaan masing-masing untuk menerima perbedaan yang 

mungkin timbul dan berakibat konflik atau persaingan. Selanjutnya adjudikasi, 

merupakan upaya penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Sirajuddin, 

 

“Kehidupan yang damai dimana masyarakat disini saling toleransi, 

menghargai dan menghormati pemeluk agama lain, karena kami sadar sebagai 

umat ciptaan Tuhan untuk saling mengasihi dan tidak untuk saling membenci 

serta membeda-bedakan pemeluk agama lainnya. Kalaupun ada perkara pasti 

diselesaikan secara musyawarah dan kalau ada yang sengketa harus di 

selesaikan di pengadilan, tapi sejauh ini belum ada.”150 

 

Penjelasan yang dikemukakan merupakan gambaran nyata terciptanya 

akomodasi di Kelurahan Amparita sangat terpelihara dengan baik. Telah banyak kasus 

perselisihan dan pertentang antar agama, jika perselisihan terjadi di Amparita maka 

pastinya akan banyak menimbulkan kerugian dan duka yang mendalam. 

c. Pola Asimilasi 

Asimilasi merupakan proses yang lebih berlanjut apabila di bandingkan 

dengan proses akomodasi. Pada proses asimilasi terjadi proses peleburan kebudayaaan, 

sehingga pihak-pihak atau warga-warga dari dua tiga kelompok yang tengah 

 

150 Sirajuddin (54 Tahun), Tokoh Agama , wawancara, Amparita, 26 Oktober 2022.  
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berasimilasi akan merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagi milik 

pertama. Masyarakat Non Muslim Towani Tolotang di Kelurahan Amparita adalah 

golongan minoritas yang berbaur atau berasimilasi dengan masyarakat mayoritas 

Muslim Amparita.  

Hubungan sosial yang terjadi antara keduanya melalui bentuk dan proses 

asimilasi. Bentuk dari asimilasi yang terjadi di Kelurahan Amparita melalui 

perkawinan campuran. Asimilasi melalui perkawinan merupakan ikatan suci yang 

terjadi dalam proses kehidupan umat manusia. Demikian pula perkawinan pada 

masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Amparita pada zaman dahulu, 

sekalipun mereka berbeda agama, beberapa diantara mereka hidup dalam rumah tangga 

yang rukun dan damai, menurut wawancara dengan anggota masyarakat di Kelurahan 

Amparita bapak Fathul Kaeri mengatakan bahwa, 

  

“Nenek saya sendiri To Lotang dan kakek seorang Muslim yang berasal dari 

mereka menikah sesuai dengan adat tahun 1970-an. Namun anak-anaknya 

mengikut agama yang dianut oleh kakeknya yaitu agama Islam dan sekarang 

cucu-cicitnya menganut ajaran agama Islam juga walaupun nenek saya tetap 

To Lotang sampai akhir hayatnya, maka disitulah saya selalu menjaga 

hubungan yang baik dengan sesama masyarakat To Lotang karena pada 

dasarnya nenek saya To Lotang ji juga.” 151 

 

Menurut peneliti bahwa perkawinan yang terjadi antara masyarakat Muslim 

dan Non-Muslim memang pernah ada, namun itu sudah sangat lama terjadi perkawinan 

beda agama dan bukan dilaksanakan di Kelurahan Amparita melainkan di luar daerah. 

Masyarakat Non-Muslim Towani Tolootang merupakan pendatang mereka telah 

 

151H. Fathul Haeri (33 Tahun), Tokoh Masyarakat umat Islam, wawancara, Amparita, 17 

Oktober 2022. 
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datang dan mendiami daerah tersebut sekitar puluh tahunan dan juga pada tahun 1970-

an. Tapi seiring berjalannya waktu perkawinan beda agama tersbut tidak bisa lagi 

terjadi karena diatur undang-undang di negara ini, sehingga yang masalah perbedaan 

agama tersebut menjadi cerita yang diwariskan kepada generasi penerus di kelurahan 

Amparita, kini baik umat Islam dan Towani Tolotang hidup berdampingan namun tidak 

menyinggung keyakinan, seperti yang dikemukakan oleh Puang Muhammadiyah, 

 

“ia mettana monro okko kelurahan e sekitar duappuloh taungna. Iya beneku 

keturunan ogi sibawa punna mega keluarga ri Sinjai, ia pura wissengnih 

kebiasaan iarega ada istiadatna tau asli ogie sibawa menyesuaikan diri 

sesuai kebiasaan iero napigau masyarakat e okkoe” 

Artinya : 

“Kami sudah lama tinggal di Kelurahan ini sekitar 20 puluh tahunan. Saya 

punya istri keturunan Bugis juga punya banyak keluarga di Sinjai, saya sudah 

mengetahui kebiasaan maupun adat-istiadat dengan orang-orang asli Bugis 

dan sudah menyesuaikan diri sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat di sini.” 152 

Kedamaian bisa didapatkan tanpa pernah mencari perbedaan, kekurangan, 

serta menjelek-jellekan dan menyombongkan kelebihan masing-masing komunitas, 

karena tidak ada yang tahu perasaan dan isi pikiran orang lain, ketika beranggapan 

bahwa itu bukanlah masalah besar, maka bisa jadi dibaliknya ada masalah yang lebih 

besar. Maka dari itu rendah hatilah, terima dan saling mengerti terhadap situasi dan 

kondisi komunitas lain. Selama tidak mengganggu keyakinanmu, semua aman-aman 

saja berdampingan dengan masyarakat minoritas Towani Tolotang atau mayoritas 

Muslim. 

 

152 Puang Muhammadiyah (75 Tahun), Tokoh Agama Islam, wawancara, Amparita, 15 Oktober 

2022. 
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Sikap terbuka golongan penguasa akan meniadakan kemungkinan 

diskriminasi, oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas dan tiadanya diskriminasi 

antar kelompok akan memudahkan asimilasi. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu 

Jumarti saat dilakukan wawancara, 

 

“Sipa tabbukkae nulle leyyita ri Sidenreng Rappeng khususna ri desa 

Amparita, kenro masyarakat Selleng e sibawa To Lotang e sippasiddi okko 

siddie wilayah. Narekko masyarakat Selleng e iero Monroe ri Amparita runtu 

bantuan pole pemerintah bareng-barenna beras raskin sibawa bantuan 

lainna masyarakat tenniae Selleng (To Lotang) e tettei matterima bantuan 

pada masyarakat lainna nasaba sesama masyarakat Amparita berhak 

maneng runtui bantuan. Padatoh okko bagian administasi kantoro e degage 

ipersulit narekko engka melo magurusu berkas. Bahkan, marepe masyarakat 

tennia Selleng e makkibua bangsana sure’ keterangan dena mampu, sure’ 

botting, sure’ keterangan mate, sure’ keterangan beasiswa untuk anak-anak 

mereka iero melo mengurusu e beasiswa sibawa sure’ keterangan lainna iero 

napparelluang’e. narang narekko engka rapa’ kelurahan iyero tennia Selleng 

e tette mettoi le undang untuk menghadiri rapat tersebut.153 

Artinya : 

“Sikap keterbukaan dapat tergambarkan di Sidenreng Rappang khususnya di 

Amparita, di mana masyarakat muslim maupun non muslim yang dalam 

kemaslahatan bersama maupun kemasalahatan pribadi. Ketika masyarakat 

non muslim yang tinggal di Amparita untuk mendapat bantuan dari 

pemerintah seperti beras raskin dan bantuan lainnya para non muslim selalu 

mendapatkan seperti masyarakat lain yang berhak mendapatkan batuan 

tersebut. dari segi urusan admitrasi kantor juga tidak dipersulit. Bahka sering 

para non muslim membuat surat keterangan tidak mampu, surat keterangan 

nikah, surat keterangan kematian, surat keperluan beasiswa bagi anak-anak 

mereka yang ingin mengurus beasiswa dan surat lainya yang mereka perlukan. 

Ketika ada rapat kelurahan para non muslim juga ikut di undang untuk ikut 

serta dalam rapat tersebut.”  

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa sikap 

terbuka penguasa dalam berbagai urusan pemerintahan ini akan mempermudahkan 

 

153Sumarti (44 Tahun), Tokoh Pemerintahan Kelurahan Amparita, wawancara, Amparita, 20 

Oktober 2022. 
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masyarakat non muslim dalam mengurus segala keperluannya dengan hal akan 

tercapainya proses asimilasi. Proses asimilasi menandakan bahwa dalam suatu 

kelompok masyarakat telah terjadi proses interaksi sosial dan terus berjalan. 

d. Pola Akulturasi 

Menurut Koentjara Ningrat akulturasi merupakan suatu proses sosial yang 

timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan 

dengan unsur dari kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah kedalam 

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan itu sendiri.154 

Berdasarkan pengertian diatas maka, antara umat Islam dan Towani Tolotang 

mengalami suatu akulturasi.  

Masyarakat Islam dan masyarakat Towani Tolotang saling memahami 

kebudayaan masing-masing dan kepercayaan masing-masing, tapi tidak menutup 

kemungkinan diantara pertemuan masyarakat berbeda agama ini, tidak saling 

menerima kebudayaan masing-masing. Misalnya saja kebudayaan dalam adat istiadat 

pernikahan, dari segi kerja sama satu bulan atau dua bulan menjelang pernikahan salah 

seorang muslim, pasti di rumah pengantin telah banyak masyarakat yang mulai 

membantu sampai pada satu hari menjelang pernikahan atau bahasa bugisnya 

maddemme masyarakat masih saling membantu baik itu bagian dapur, makanan, 

dekorasi dan lain sebagainya. Karena sudah menjadi tradisi maddemme maka 

perbedaan agama bukanlah permasalahan. 

Selain dalam memperingati maulid Nabi Muhammad Saw. budaya 

masyarakat Islam di Amparita, akan membawa semacam telur yang diletakkan di 

 

154Koentjara Ningrat, Pengantar Ilmu Antropologi dalam Soerjono Soekanto,Sosiologi Suatu 

Pengantar  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 78. 
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sebuah ember atau pohon pisang disebutnya sosso’ masyarakat Islam umumnya juga 

mengundang masyarakat Non-muslim ikut meramaikan, menikmati hidangan dan tetap 

mendapatkan telur sebagai simbol maulid yang filosofinya adalah saat kelarihan Nabi 

Muhammd berarti telah tercipta kehidupan baru, kehidupan pada zaman jahiliyah bisa 

berubah menjadi zaman yang penuh rahmat dan cahaya, berkat adanya ajaran yang 

dibawa nabi untuk menuntun manusia ke jalan yang benar pada zaman itu. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Achy saat dilakukan wawancara, 

 

“Narekko engka acara maroa okko kelurahan e misalna Isra’ Mi’raj biasa idi 

tau Selleng e mobbiwi To Lotang e maccio sipakaroa sibawa manre-manre, 

tennia makkada alena maccio toh ri ajaranta, tapi kebiasaan sippulung 

sibawa tradisi sipakaroa denulle leppe’e pole idi masyarakat Amparita” 

 

Artinya : 

 

“Saat ada acara-acara ramai di kelurahan seperti maulid isra mi’raj, kita biasa 

ajak juga yang Towani Tolotang ikut meramaikan dan menikmati sajian-sajian 

yang ada, bukan berarti mereka ikut ajaran kita juga, tapi kebiasaan berkumpul 

dan tradisi saling meramaikan acara tidak bisa terlepas dari kami masyarakat 

kelurahan Amparita.”155 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisis penulis bahwa persoalan 

keyakinan tentang bagaimana kita memandang Tuhan yang di sembah, bagaimana 

menyampaikan kepatuhan kita terhadap agama Allah, bukan tentang bagaimana 

bersaing dalam menunjukkan kelebihan agama masing-masing karena berbeda agama 

dan keyakinan terhadap Tuhan, bukan berarti membuat masyarakat Towani Tolotang 

di pinggirkan saat ada kegiatan pada masyarakat Islam. Towani Tolotang dan umat 

Islam saling memilki sikap toleransi beragama, Towani Tolotang boleh ikut 

meramaikan acara keagamaan umat Islam, bukan berarti mengikuti ajarannya. 

 

155Achy (28 Tahun) Tokoh Agama umat Islam, wawancara, Amparita, 9 November 2022.  
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Begitupun sebaliknya, meramaikan acara-acara kebudayaan Towani Tolotang dan 

tidak mengikuti ajaran mereka. 

2) Disosiatif 

Proses interaksi sosial disosiatif ialah keadaan realiatas sosial dalam keadaan 

disharmonis sebagai akibat adanya pertentangan antar-anggota masyarakat. Proses 

sosial disosiatif itu dipicu oleh adanya ketidaktertiban sosial atau sosial disorder. 

Keadaan ini memunculkan disentegrasi sosial akibat dari pertentangan antar-anggota 

masyarakat tersebut. Proses disosiatif terdiri dari persaingan, kontraversi dan 

konflik.156 Namun berbeda halnya degan realitas yang terjadi di kelurahan Amparita, 

dimana diantara ketiga bagian dari proses disosiatif, hanya persaingan saja yang terjadi. 

Bentuk persaingan tersebut ialah persaingan ekonomi yang sehat dan sportif. 

a. Pola persaingan ekonomi 

Persaingan merupakan proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok 

manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan 

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

publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa menggunakan 

ancaman atau kekerasan. Masyarakat di Kelurahan Amparita baik Muslim maupun 

masyarakat Towani Tolotang merupakan makhluk sosial, sehingga dapat dipastikan 

bahwa proses sosial dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa ada muncul 

persaingan, namun persaingan yang dimaksud ialah persaingan yang sehat, agar dapat 

menikmati suasana kehidupan yang lebih baik. Adapun hal yang menjadi sumber 

persaingan di Kelurahan Amparita adalah persaingan dalam Bidang Perekonomian. 

 

156Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Univrsitas Indonesia, 2004), h. 41.   
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Persaingan ini terjadi sebagai sebab akibat dari keterbatasan jumlah benda-benda 

pemuas kebutuhan manusia, sementara banyak pihak yang saling membutuhkannya. 

Tingkat ekonomi yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi prestise dalam 

kehidupan masyarakat secara umum. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat 

Muslim dan Towani Tolotang di Kelurahan Amparita yang menggantungkan hidupnya 

pada mata pencaharian yakni berdagang. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan 

pengunjung ataupun pembeli agar barang dagangannya laku. Namun, persaingan 

mereka yang dimaksud di sini sehat dan sportif. Seperti yang dikemukakan oleh bapak 

Abu saat dilakukan wawancara. 

 

“Di sini saya jual barang yang ku punya begitupun mereka jual barang 

miliknya. Jadi kita sama-sama mencari rezeki dan untung, saya menjual 

barang dengan harga yang sesuai.”157 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut analisa penulis bahwa masyarakat 

di Kelurahan Amparita menjalin persaingan secara sehat antara masyarakat Muslim 

dan Non Muslim. Dengan kata lain, persaingan dilakukan secara sehat atau sportif. 

Selain persaingan dari segi ekonomi tidak ada lagi persaingan yang terjadi di kelurahan 

Amparita, kemungkinan hal ini terjadi menurut pengamatan peneliti adalah karena 

tingkat kebutuhan masyarakat saat ini terus berjalan, setiap hari proses transaksi jual 

beli berlansung dan tidak bisa dihindari, maka dari itu besar keuntungan yang 

didapatkan adalah dari hasil menjual barang-barang kebutuhan, maka tidak sedikit 

masyarakat yang berdagang, membeli barang lalu menjualnya kembali. Sehingga 

persaingan pun terjadi untuk menjual barang-barang dagangan. seperti yang 

 

157Abu (58 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Amparita, 23 Oktober 2022.  
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dikemukakan oleh ibu Sumarti saat dilakukan wawancara tentang persaingan yang ada 

di kelurahan Amparita, 

 

“Ya lettu makokkhe to lotang sibawa umat sellengnge makanja maneng 

mabbali bola narang engkato selleng sibawa to lotang sibola degaga sisalah 

salah lettu ,makokkohe tuo makanja.”158 

 

Artinya : 

 

“Sampai sekarang orang Towani Tolotang dengan umat Islam hidup 

berdampingan dan bertetangga antara Islam dan Towani Tolotang ada juga 

yang hidup bersama dalam satu rumah tidak pernah ada perselisihan sampai 

sekarang masih berjalan baik” 

Menurut penulis bahwa tidak ada persaingan yang terjadi di kelurahan 

Amparita untuk merugikan pihak lain, artinya persaingan terjadi karena kebutuhan dan 

banyak orang membutuhkan kehadiran para pedagang, sehingga tercipta persaingan 

yang jika itu rezeki maka tidak akan kemana, bukan persaingan yang merugikan pihak 

lain dengan cara dijatuhkan. Masyarakat di kelurahan Amparita baik umat Islam 

maupun masyarakat Towani Tolotang merupakan makhluk sosial yang saling 

berinteraksi, namun mereka mampu saling menjaga keharmonisan yang ada meskipun 

menetap di satu lingkungan yang sama. 

Berdasarkan bentuk interaksi sosial diatas baik itu yang bersifat asosiatif dan 

disosiatif di Kelurahan Amparita dapat dipahami bahwa maeskipun menetap pada 

daerah yang sama mereka saling menghargai, menghormati dan bahkan saling tolong 

menolong sehingga kedua agama tersebut dapat hidup secara berdanpingan tanpa 

adanya terjadi konflik dan pertikaian. 

 

158Sumarti (44 Tahun), Tokoh Pemerintahan Kelurahan Amparita, wawancara, Amparita, 20 

Oktober 2022. 
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b. Pola persaingan politik 

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomeno yang sangat berkaitan dengan 

kehidupan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah 

mahluk sosial, mahluk yang dinamis dan berkembang, selalu menyesuaikan keadaan 

sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seorang atau kelompok tentu terikat oleh 

nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh 

karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses 

perkembangan manusia. Perilaku adalah wujud dari sikap dari manusia, sikap itu 

sendiri tidak terlepas dari pengetahuan manusia itu sendiri. 

Gambaran dari berbagai informasi yang tidak terlepas dari perilaku, pertisipasi 

individu maupun kelompok. Setiap individu memiliki orientasi pada situasi politik 

yang mereka peroleh dari pengetahuan maupun pengalaman dan dipengaruhi oleh 

perasaan keterlibatan, kesadaran, pengeluaran atau pemasukan dalam kelompok, dalam 

hal ini yang dimaksud kelompok adat. Situasi politik itu sendiri memiliki cakupan yang 

sangat luas antara lain respon emosional, dukungan atau sikap apatis, kesadaran bahwa 

ada keterkaitan politik dengan kelompok etniknya. Informan kunci tersebut adalah took 

masyarakat dan masyarakat sekitar yang berada di wilayah tersebut. 

Dalam proses politik terjadi interaksi antara pemerintah, lembaga-lembaga 

pemerintah, kelompok-kelompok kekuatan politik, dan individu-individu dalam 

masyarakat. Hubungan interaksi tersebut muncul dalam berbagai kegiatan politik 

seperti proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penegakan kekuasaan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang.  

Begitupun dalam komunitas Towani Tolotang yang dimana sikap dan perilaku 

masyarakat sangat dipengaruhi adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi 
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maupun kelompok berdasarkan sebuah pemikiran dan aspek kepercayaan. Penjelasan 

informan Uwa Dalle menjelaskan, 159 

 

“Sayakan di Golkar berarti saya harus mendukung calon yang berada dalam 

partai itu. Kebetulan adek saya kepala Bawasda di Bantaeng, kebetulan di 

Bantaeng itu Nurdin Abdullah, kan masuk calon Gubernur juga terpaksa dia 

berpihak di Bupatinya walaupun dia Tolotang dan adek saya. Sekarang pi itu 

baru beda-beda pilihan karena masing-masing urus kepentingan pribadi. Seperti 

itulah adek, dia tetap memilih bupatinya karena takut terancam jabatannya” 

 

Informan tersebut menjelaskan bahwa keputusan-keputusan mengenai politik 

didasari karena adanya kepentingan individu dengan kebutuhan pribadi yang harus 

dipenuhi tanpa mengikut pada keputusan yang diambil oleh Uwa yang memegang 

peranan penting dalam komunitas Towani Tolotang. Selain itu yang menjadi suatu 

persaingan politik yang terjadi antara dua kelompok di Kelurahan Amparita ini ialah 

antara umat Islam dan Towani Tolotang. Namun, sejalan dengan itu persaingan yang 

terjadi dalam politik pastinya masih berjalan dengan baik dan bersaing secara. 

Contohnya dalam pemilihan umum anggota DPR sebagai mana yang dikemukakan 

oleh bapak Adhi Yasin bahwa,160 

“Kita dari umat Islam yang berada di Amparita pasti memilih anggota DPR 

yang beragama Islam pastinya, begitupun dengan Komunitas Towani Tolotang 

jika diantara mereka ada yang masuk menjadi calon Anggota DPR pastilah 

yang memilih mereka ialah mayoritas dari anggotanya” 

 

 

159Uwa Dalle, (54 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 22 

Oktober 2022.  

160Adhi Yasin, (42 Tahun), Tokoh Masyarakat Towani Tolotang, wawancara, Amparita, 22 

Oktober 2022.  
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Berdasarkan analisis penulis bahwa terkait pemilihan umum yang berlansung pada 

wilayah Amparita di Sidenreng Rappang ialah dimana persaingan itu tetap ada diantara 

kedua kelompok masyarakat ialah umat Islam dan Towani Tolotang masih terjalin 

dengan baik dan saling menghargai satu sama lain. Sehingga dalam hal semacam 

kontraversi atau konflik yang terjadi masih bisa ditangani dengan baik dengan 

melakukan semacam musyawarah dan mendapat nasihat/wejangan lansung dari 

pemimpin kedua bela pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang di dapatkan maka penulis 

merumuskan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Masuknya Islam di Sidenreng, tentu tidak lepas dari konteks sejarah islamisasi 

di Sulawesi Selatan, yang jalurnya berkaitan dengan jalinan antara kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan kembar Makassar (Gowa-

Tallo). Islam masuk di Sidenreng Rappang pada Abad ke-17 M dimana Islam 

dibawa oleh Syekh Bojo’ ialah ulama dari tanah Arab. Kemudian yang pertama 

kali memeluk agama Islam ialah Addatuang Sidenreng pada saat itu ialah La 

Patiroi Matinroe ri Massepe, asal usul Towani Tolotang ialah komunitas 

pendatang, yang diberikan izin oleh Addatuang Sidenreng melalui beberapa 

kesepakatan untuk bermukim di wilayah Sidenreng, tepatnya di Amparita, 

sebagai akibat adanya Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Wajo 

2. Proses interaksi akan berjalan dengan baik dan lancar antara kedua belah 

pihak jika terjadi kontak sosial dan komunikasi Manusia sebagai mahluk sosial 

memerlukan sosialisasi dimana proses seseorang mempelajari cara hidup 

masyarakat untuk mengembangkan potensinya, baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota kelompok sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut. Kontak sosial yang terjadi antara umat Islam dan Towani 

Tolotang di Kelurahan Amparita dalam kehidupan sehari-hari terjalin harmonis 

tanpa adanya pertikaian yang terjadi baik itu sesama individu maupun dengan 
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kelompok. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip-prinsip atau aturan-aturan 

yang dipegang teguh oleh masyarakat Islam dan Towani Tolotang.  

3. Peneliti melihat bahwa Harmonisasi yang terjalin antara umat Islam dan Towani 

Tolotang di Amparita karena adanya beberapa pola yang membentuk hal itu 

diantaranya adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Adapun 

disharmonis yang terjadi sampai saat ini hanyalah adanya persaingan dari 

berbagai sitem contohnya persaingan ekonomi dan persaingan politik. 

Permasalahan perbedaan agama tidak membuat masyarakat Islam sulit untuk 

berinteraksi dengan masyarakat Towani Tolotang di Sidenreng Rappang 

khususnya di Amparita, mereka hidup berdampingan dan rukun, saling 

menghargai dan menghormati penganut agama lain tanpa ada pemisah yang 

menyebabkan kearah yang menimbulkan suatu konflik dan kontraversi. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Sidenreng Rappang 

di Amparita terutama pada umat Islam dan Towani Tolotang untuk tetap saling 

hidup berdampingan tanpa adanya suatu konflik dan saling menjaga keharmonisan 

satu sama lain. 
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