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ABSTRAK 

Nama :  Muh. Almizry M. 
NIM :  30500117103 
Prodi :  Studi Agama-Agama  
Judul   :  Sikap Santri Pondok Pesantren Yasrib Atas 

Keberadaan Non Muslim di Kota Soppeng 

 

 Skripsi ini berjudul Sikap Santri atas Keberadaan Non Muslim di Kota 

Soppeng, pokok masalah yang diangkat dalam tulisan ini Bagaimana 

menanamkan nilai toleransi terhadap santri pondok pesantren Yasrib Soppeng, 

Bagaimana hubungan sosial santri dan non Muslim di Kota Soppeng, Bagaimana 

respon santri pondok pesantren Yasrib atas keberadaan non muslim di kota 

Soppeng.   

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field research) dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif, untuk 

melihat realitas, Sikap Santri Pondok Pesantren Yasrib atas Keberadaan Non 

Muslim di Kota Soppeng. Pendekatan ini di gunakan untuk mengetahui sikap 

santri atas keberadaan Non Muslim di Kota Soppeng dan bagaimana hubungan 

sosial antara satu sama lain. 

Hasil penelitian 1.  Cara menanamkan nilai toleransi terhadap santri 

pondok pesantren yasrib soppeng yaitu dengan memberikan ajaran lewat pelajaran 

yang ad di sekolah, pengajian, dan ceramah-ceramah singkat dari ust dan 

pembina. 2. Hubungan sosaial santri dan non muslim yang ada di kab. Soppeng 

sangat baik karna sampai sejauh ini belum bernah ada permusahan antara santri 

dan non muslim dan kejadian-kejaidian yang buruk tentang santri dan non muslim 

yang ada di Kab. Soppeng. Bahkan jika ada non muslim yang berkunjung ke 

pondok pesantren Yasrib Soppeng, santri dengan senang hati menyambut mereka 

dengan senang hati. 3. Respon santri terhadap non muslim yang ada di kota 

Soppeng Melihat bagaimana pelajaran dan hubungan sosial santri jadi dapat 

disimpulkan bahwa respon santri terhadap agama lain bisa dibilang sangat baik 

karna ajaran yang mereka dapatkan dan keasadaran santri tentang pentingnya 

bersikap toleransi antar umat beragama membuat para santri menerima dan tidak 

memandang agama lain sebagai agama yang salah. Bahkan para santri pondok 

pesantren yasrib siap membantu saudaranya yang non muslim ketika ada yang 

meminta tolong kepada mereka. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini santri pondok pesantren yasrib 

soppeng lebih memahami dan mendalami kerukunan antar umat beragama 

terkhusus moderasi beragama dibutuhkan generasi-generasi yang akan datang 

yang moderat dalam pemikiran serat perbuatan. 

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian mengenai aspek apa saja yang dapat menjadi patokan 

dasar dalam menjalani kehidupan yang rukun bagi  umat yang hidup bersama 

meskipun berbeda agama. Diharapkan adanya tulisan ini menjadi sumber bacaan 

serta literatur dan membandingkan dengan bacaan-bacaan berkaitan, karena 

peneliti merasa terdapat banyak kekurangan dalam skripsi in 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesantern merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang secara 

nyata sudah melahirkan banyak ulama’. Banyak tokoh Islam lahir dari lembaga 

pesantren. Bahkan Prof. Dr. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa belum pernah 

ada ulama yang lahir dari lembaga selain peasantren. Biasanya pesantren dipimpin 

oleh seorang kyai. Untuk mengatur kehidupan yang ada di pesantren, kyai 

biasanya menunjuk seorang santri tertua untuk mengatur adik-adiknya. Tujuan 

para santri dipisahakan dari otang tua dan keluaraga mereka ialah supaya mereka 

belajar hidup mandiri. Ada beberapa hal yang membedakan pesantren dengan 

lembaga pendidikan lainya, yaitu; (1) pondok tempat menetapnya santri, (2) 

santri: peserta didik, (3) mesjid: tempat ibadah dan pusat kegiatan pesantren, (4) 

kyai: sebutan bagi seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama dan 

kharisma yang dimilikinya, (5) kitab kuning: sebagai refrensi utama dalam 

pembelajara keislaman. Di awal hadirnya pesantren, pembelajaranya bersifat 

nonklasikal, yang mana seorang kyai mengajarkan ilmi-ilmu agama Islam yang 

ditulis pada abad pertengahan. Walaupun kajian-kajian tersebut banayak 

mengungkap tafsir, fiqih, bahasa arab sebagai pembelajaran untuk membedah 

ilmu-ilmu lainya.1 Secara umum, tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan 

islam ialah untuk menghasilkan perubahan tingkah laku baik dalam bertambahnya 

ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perubahan sikap dan tingkah laku.2

 
1Dr. Mukti Ali Imam Syafe’I, Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentukan 

Karakter, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Mei 2017,h. 87. 

2Veithzal Rivai Zainal, Islamic Education Management (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 12. 

2013),h. 12. 
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Seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren dituntut untuk mampu 

berinovasi yaitu dengan memasukkan kurikulum pendidikan umum kedalam 

kurikulum pendidikan pesantren. Hal ini bertujuan supaya para santri juga bisa 

menguasai ilmu umum sehingga mampu bersaing dengan alumni yang non pesantren. 

Baik dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan akademisi. Diantara bentuk 

inovasi kurikulum pesantren yaitu dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti 

matematika dan bahasa Inggris.3 Pondok pesantren saat ini sudah berkembang mulai 

dari perkotaan hingga pedesaan. Perkembangan ini khususnya berhubungan dengan 

kurikulum pesantren. Kurikulum sebelumnya yang hanya mengajarkan ilmu agama, 

sekarang harus dikembangkan khususnya ilmu-ilmu yang umum.  

pesantren memiliki berbagai macam peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti pada umumnya, diketahui 

pondok pesantren sebenarnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilan teknis, tapi jauh lebih penting ialah menanamkan nilai-nilai agama dan 

sejarah pendidikan pesantren didasarkan atas hubungan yang berarti antara manusia 

dengan Allah swt. Hubungan tersebut memiliki makna jika menghasilkan keagungan 

dan keindahan. Ibadah yang dijalankan semua ustadz dan peserta didik di pesantren 

diutamakan dalam hal mencari ilmu, pembelajaran, mengembangkan kegiatan 

bersama santri dan masyarakat dalam pengembangan diri.4 

 
3Nur Komaira, Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day 

School,Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, h. 187. 

4Wahyu Nugroho, "Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagamaan Remaja", 

dalam Jurnal Mudarrisa Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1 Juni-Desember (2016), h. 90.   



3 
 

3 

 

Menurut Ahmad Syamsul Rizal, pesantren merupakan lembaga pendidikan 

islam di Indonesia, dari awal kemunculanya bertujuan hendak membimbing 

masyarakat muslim agar memiliki ciri-ciri kepribadian Islami, yang tampil dalam 

pola fikir, pola sikap dan tindakanya. Oleh karna itu, dasar pendidikanya adalah 

pembinaan akhlak.5 

Meskipun demikian, pada pesantren-pesantren tradisional tujuan ini tidak 

diterangkan dengan tegas, tetapi secara tidak langsung terekpresikan dari bahan 

pelajaran yang diberikan, proses dan cara pengajaran, dan norma-norma yang berlaku 

dalam interaksi penididikan yang dikembangkanya. Hasil analisi Dhofier tentang 

pesantren secara sosiologis mengambarkan tujuan pendidikan tidak hanya 

menggambarkan untuk memperkaya fikiran santri dengan penjelasan, tetapi untuk 

meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai 

spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan tingkah laku yang bermoral dan jujur, dan 

menyiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Setiap santri diajarkan 

agar menerima adab agama di atas adab-adab yang lain. Tujuan pendidikan pesantren 

bukanlah untuk mengejar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan duniawi, tetapi 

diajarkan pada mereka bahwa belajar itu karna memang sebuah kewajiban dan 

pengabdian kepada tuhan. Tujuan tersebut secara langsung diarahkan pada 

pembinaan dan pembimbingan karakter para santri sendiri sebagai hamba Allah swt, 

yang harus berakhlak baik.6 

 
5Ahmad Syamsul Rizal dalam Mukromin, "Implementasi Pendidikan Karakter Di Pesantren", 

dalam Jurnal Al-Qalam, Vol. 12, h. 138.   

6Nur Jamal, "‘Transformasi Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri", 

dalam Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2Agustus (2015), h. 171.   
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Pembelajaran dalam pondok pesantren lebih mengutamakan niat, karna segala 

sesuatu harus diawali dengan niat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkah 

dari pada mengejar hal-hal yang bersifat material. Tujuan pondok pesantren ialah 

untuk menanamkan rasa keberagamaan pada semua sisi kehidupan sebagai orang 

yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat. Membimbing warga negara 

agar berkepribadian muslim yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua sisi kehidupan sebagai orang yang 

brmanfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat.7 Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

Al-Anbiya/21: 107. 

لَمِينَ    لۡعََٰ كَ إِلَّا رَحۡمَةٗ ل ِ  وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ

Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi semesta  
alam.8 

Seperti yang dijelaskan ayat di atas ialah kamu Nabi Muhammad Saw adalah 

rahmat, beliau tidak hanya membawa ajaran, tetapi kepribadian dan sosoknya adalah 

rahmat bagi alam semesta yang dianugrahkan Allah swt kepada beliau. Jadi sebagai 

umat yang beragama sangat dianjurkan  untuk saling menghargai sesama umat. 

Agama merupakan suatu nilai pemersatu dan pembeda identitas kelompok. Kesamaan 

pandangan agama menjadikan orang merasa berada dalam wilyah yang sama, 

timbullah rasa kebersamaan kemudian bergabung dalam suatu kelompok agama. 

Agama memperkuat ikatan persaudaraan antara sesama pemeluk, saling tolong 

 
7Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, 2002).h. 2. 

8Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Lajnah Pentashih Al-Qur’an: Halim 

Publishing & Distributing, 2013), h. 508. 
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menolong dalam kehidupan ekonomi dan bersatu dalam aturan sosial politik. 

Kesamaan nilai yang dianut menimbulkan munculnya kesamaan pola perilaku. 

Namun dari segi lain, agama juga bisa menjadi unsur pemecah dalam masyarakat, 

ketika kelompok pemeluk agama mempertahankan nilainya secara kuat, sementara itu 

ada sebagian yang tidak sepakat terhadap nilai tersebut, maka timbullah aliran-aliran 

yang sangat kuat.9 

Perbedaan kepercayaan sering menghadirkan bentrokan yang tidak dapat 

dihindari, sebab kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan mudah. 

Sikap keimananya secara sadar ataupun tidak, dipertahankan sebagai pembelaan 

terhadap agamanya. Secara keilmuan dapat dilihat dari apologetika suatu bagian 

teologi yang mempertahankan dan membela agama yang diimaninya terhadap 

serangan dari luar maupun dari dalam.10 

Sikap terhadapa kepercayaan masyarakat tumbuh melalui pengalaman dan 

interaksi sosial. Dalam perkembangan manusia, masa remaja adalah masa 

kematangan intelektual, karna masa itu merupakan masa yang mampu menilai dengan 

menggunakan akal dewasa, meskipun mereka masih memerlukan pengetahuan dan 

interaksi dengan lingkungan untuk mematangkan kepribadianya.11 

Seperti yang kita ketahui, pondok pesantren tidak hanya terpaku pada 

pengetahuan, tetapi juga mementingkan pembinaan kepribadian, tingkah laku dan 

karakter manusia. Ada pun dalam membina karakter santri di pondok pesantren 

 
9 Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi, terj. Abdul 

Muis Naharong, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h. 42.  

10D. Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1983),h. 152. 

11Robert W. Crapss, Perkembangan Kepribadian dan Agama, Terj. Agus M. Hardjana 

(Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2006), h. 106. 
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secara garis besarnya yaitu: (1) Penanaman nilai-nilai dengan memberikan pengajaran 

kepada santri tentang akhlak yang bersumber dari kitab-kitab yang berhubungan 

dengan akhlakul karim, seperi kitab tafsir Qur’an yang menafsirkan beberapa ayat Al-

Quran dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim. (2) Membiasakan 

hidup berakhlak, tingkah laku yang menyimpang biasanya terdapat pada santri. Oleh 

karna itu, hal pertama yang perlu dilakukan santri yaitu menghapus tingkah laku yang 

menyimpang dan membentuk tingkah laku baru yang layak melalui proses kehidupan 

di pondok pesantren. 

Pada tahun 1935 menjadi peristiwa penting yang terjadi di kalangan orang 

Bugis khususnya di tanah Bugis Soppeng. Tahun 1935 seorang bangsawan Bugis 

Soppeng, Petta Lolo Marhabang, di baptiskan di Soppengriaja, namun yang lebih di 

kenal sebagai  pencari kebenaran setelah pembatisan ke-3, yakni La Galitik, La 

Mappe’e, dan La Tasakka’ di gereja Indishce Kesr (sekarang GPIB) Immanuel 

Makassar pada tanggal 17 Februari 1940.12  

Salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia yaitu pondok pesantren 

yasrib yang terletak di kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Salah satu pesantren 

yang cukup tua yang didirikan oleh AG. H. Daud Ismail pada tahun 1982. Seperti 

yang kita ketahui di daerah soppeng itu, kita jumpai bukan hanya umat islam saja, 

tetapi ada juga non muslim seperti protestan dan katholik yang memiliki rumah 

ibadah yang besar disana. Dan yang menjadi titik fokus yang menarik bagi peneliti 

untuk mengkaji tulisan yang lebih lanjut lagi, penulis ingin mengetahui yaitu, 

bagaimana sikap santri melihat keberadaan keberagaman non muslim yang berada di 

Kab. Soppeng dan melihat bagaimana keberagaman yang terjadi terkhusus bagi santri 

 
12Sitti Arafah, Islam dan Kristen ditanah Bugis Soppeng, (Sejarah dan Perkembanganya), 

jurnal pusaka, vol. 5, No. 2, Tahun 2017, h. 156. 
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yang ada di pondok Pesantren Yasrib Soppeng, dan berupaya mengkaji lebih 

mendalam tentang bagaimana pandangan mereka mengenai perbedaan yang ada di 

daerah tersebut, inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

tentang penelitian ini. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjelaskan tentang Pandangan dan 

Sikap Santri Pondok Pesantren Yasrib atas Keberadaan Non Muslim di Kota 

Soppeng, maka penulis menfokuskan penelitian terhadap pandangan dan sikap santri 

terhadap non muslim dengan pendekatan sosiologi dan teologis. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami variabel-variabel yang 

terkandung dalam judul Pandangan dan Sikap Santri Pondok Pesantren Yasrib Atas 

Keberadaan Non Muslim di Kota Soppeng, maka perlu ditegaskan pengertian terma-

terma yang penulis gunakan dalam peneliti ini.  

a. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para 

siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal 

dengan sebutan kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. 

b.  Santri adalah sebutan orang-orang atau anak-anak yang sedang belajar menunutut 

ilmu di setiap pondok pesantren. Santri tersebut datang dari daerah yang jauh 

namun ada juga yang tidak jauh rumahnya dari pondok pesantren. Dan santri 

tersebut ada yang tinggal di pondok pesantren dan ada juga yang tidak tinggal di 

pondok pesantren tetapi hanya datang saat belajar saja, akan tetapi setelah belajar 
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langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Hal itu dikarenakan rumah santri 

tersebut dengan pondok pesantren tidak jauh.  

c. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak 

perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, 

agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi dan lain-lain. 

Contohnya, di Indonesia terdapat bermacam-macam suku seperti Jawa, Sunda, 

Batak, Minang, Badui, Sasak, Dayak, Asmat dan lainnya. Dilihat dari agama, di 

Indonesia terdapat agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu 

Cu. Selain itu terdapat banyak aliran kepercayaan. Keberagaman adalah kenyataan 

yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman 

tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya 

keberagaman di Indonesia menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menanamkan nilai toleransi terhadap santri pondok pesantren 

Yasrib Soppeng? 

2. Bagaimana hubungan sosial santri dan non Muslim di kota Soppeng? 

3. Bagaimana respon santri pondok pesantren Yasrib atas keberadaan non 

muslim di kota Soppeng? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini terkait realitas, Sikap Santri Pondok Pesantren Yasrib atas 

Keberadaan Non Muslim di Kota Soppeng. Menghindari keterkaitan terhadap 

literatur yang membahas pokok-pokok masalah yang sama, penulis melakukan kajian 

penelitian terdahulu dengan melakukan telaah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

pembahasan ini, yakni: 
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1. Irsan J (2019) dengan Skripsi Peranan Tokoh Agama dalam Membangun 

Kerukunan Umat Beragama; Studi Islam dan Hindu di Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar, Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang 

yang berilmu terutamanya dalam hal perkaitan dalam ajaran Agama, ia wajar 

dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. 

pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan 

dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat 

sekitarnya, Peranan Tokoh Agama adalah orang yang berperan penting yang 

memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang 

keagamaan dan mampu beradaptasi dengan semua golongan yang ada di 

masyarakat dan mempunyai kedudukan di tengah masyarakat sebagai 

seseorang yang di jadikan panutan di tengah-tengah masyarakat Prulal demi 

tercapainya kerukunan umat beragama.13 Perbedaan penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya, penelitian tersebut membahas tentang peranan tokoh 

agama dalam membangun kerukukan umat beragama di kota Makassar, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji lebih dalam tentang 

pandangan santri terhadap keberadaan non muslim di kota Soppeng, tetapi 

penelitian tersebut memiliki persamaan membahas tentang hubungan antar 

umat beragama. 

2. Arief Yulianto dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh Toleransi Dalam 

Umat Beragama terhadap Perkembangan Islam di Dusun Mongasari Desa 

Ngadirojo Kecamatan Ampel”. Penelitian ini merupakan upaya untuk 

mengetahui toleransi antar umat beragama dan juga perkembangan Islam di 

 
13Irsan J “ Peranan Tokoh Agama dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama; Studi 

Islam dan Hindu di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”, Skripsi (2019): h. vii.  
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Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel. Pertanyaan utama yang 

ingin dijawab melalui penelitian nya yaitu: 1) Bagaimana toleransi antar umat 

beragama di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel; 2) 

Bagaimana perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo 

Kecamatan Ampel; dan (3) Apakah terdapat pengaruh antara toleransi antar 

umat beragama terhadap perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa 

Ngadirojo Kecamatan Ampel. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa toleransi di Dusun Margosari pada kategori yang tinggi, 

yaitu 70% dan ada 28 responden dari 40 responden yang diteliti. Artinya 

bahwa masyarakat di Dusun Margosari meskipun warganya mempunyai 

kepercayaan yang berbeda namun mereka sangat menjunjung tinggi 

kerukunan antar warganya, saling menghormati satu sama lain, saling tolong 

menolong, dan dapat bergaul dengan baik. Perkembangan Islam di Dusun 

Margosari pada kategori yang tinggi, yaitu 50% dan ada 20 responden dari 40 

responden yang diteliti. Adanya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang 

bersifat keagamaan yang sudah berjalan sejak dulu seperti kegiatan tahlilan, 

pengajian tingkat kelurahan, yasinan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut menjadi cerminan mengenai keadaan Islam di Dusun 

Margosari.14Penelitian di atas menunjukkan toleransi antar umat beragama di 

Dusun Mongasari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu, penelitian yang akan meneliti santri pondok 

pesantren yasrib Soppeng dan melihat pandangan mereka tentang keberadaan 

 
14Arief Yulianto “Pengaruh Toleransi Dalam Umat Beragama terhadap Perkembangan Islam 

di Dusun Mongasari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel”, Skripsi  (2015), h. v. 
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non muslim di daerah tersebut serta perwujudan tercapainya keharmonisan 

antar umat beragama di kabupaten Soppeng. 

3. Umi Maftukhah dalam penelitianya “Kerukuan Antar Umat Beragama dalam 

Masyarakat Plural Studi Kerukunan antar umat beragama Islam, Kristen 

Protestan, Katolik dan Budha di dusun Losari, Kelurahan Losari, Kecamatan 

Grabag, Kabupaten Magelang” tahun 2014 bahwa setelah melakukan 

penelitian mendapatkan hasil bahwa adanya corak kerukunan antar umat 

beragama dari semua umat beragama yang terlihat dari bentuk kerukunan saat 

perayaan hari besar Keagamaan semua umat beragama yang saling 

bertoleransi bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama yang ada. 

Adanya peran tokoh agama untuk membantu mempertahankan kerukunan 

yang ada yaitu adanya rasa patuh yang diberikan masyarakat kepada 

pemimpin yang berbeda agama, menetukan adanya sikap tunduk untuk 

mencapai tujuan bersama (goal attainment) dengan adanya hubungan yang 

satu dengan yang lainya, maka masyarakat dapat mengatasi terjadinya konflik 

antar umat beragama. Dalam pergaulan dari masing-masing tetap ada sesuatu 

yang dipertahankan yaitu prinsip agama dan diyakinya dan norma 

budaya.15Ditinjau dari kajian terdahulu dan melihat penelitian yang serupa, 

dalam mengkaji keberagaman serta kerukunan antar umat beragama, 

penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang kerukunan serta 

keberagaman yang ada di tengah masyarakat, akan tetapi penelitian ini 

memiliki juga perbedaan yaitu, penelitian ini berfokus pada bagaimana 

 
15Umi Maftukhah “Kerukuan Antar Umat Beragama dalam Masyarakat Plural Studi 

Kerukunan antar umat beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Budha di dusun Losari, 

Kelurahan Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang”, Skripsi (2014), h. xiii 
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pandangan santri Pondok Pesantren Yasrib Soppeng tentang keberadaan non 

Muslim yang ada di daerah tersebut, dan mengkaji lebih dalam lagi bagaimana 

kerukunan bisa terjaga sampai saat sekarang ini. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan. Maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Cara menanamkan nilai toleransi terhadap santri pesantren Yasrib Soppeng. 

b. Hubungan sosial santri dan non Muslim di kota Soppeng. 

c. Respon santri pesantren Yasrib atas keberadaan non muslim di kota Soppeng. 

2.   Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian teoritis mendalam agar 

dapat dijadiakn sebagai acuan ilmiah terkait pandangan dan sikap santri pondok 

pesantren Yasrib atas keberadaan non muslim di kota Soppeng. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat tentang keberagaman  yang ada di kota Soppeng dan 

memberikan khasanah pemikiran islam dimasyarakat secara umum. Pengamat 

sejarah tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pihak lain dalam upaya 

memahami keberagaman yang ada dimasyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pondok Pesantren 

Pengertian pesantren berasal dari kata Santri, dengan awalan pe di  depan dan 

akhira an berarti tempat tinggal para santri. Sedang menurut C.C.  Berg, berpendapat 

bahwa istilah pesantren berasal dari kata shastri yang dalam  bahasa India berarti 

orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang  sarjana ahli kitab-kitab 

suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, 

buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu  pengetahuan. Pendapat lain 

mengatakan, kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansekerta, atau mungkin 

jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti  guru, yang kemudian dikembangkan 

oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem  asrama yang disebut Pawiyatan16. Di 

Indonesia istilah pesantren lebih populer  dengan sebutan pondok pesantren. Lain 

halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa arab funduq yang berarti hotel, 

asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. 

Pengertian terminologi pesantren di atas, mengidentifikasikan bahwa secara 

kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia, secara historis pesantren tidak hanya 

mengandung makna ke Islaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, 

memang cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-

Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya17. Pondok 

pesantren adalah sebuah sarana untuk mengkaji agama Islam secara mendalam, dan 

 
16Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: 

LP3ES, 1994),h. 18. 

17Nurcholish Majid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam” dalam Dawam 

Raharjo, (ed), Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985),h 3. 
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membangun akhlak yang baik, disamping belajar tentang agama, pondok pesantren 

merupakan sebuah tempat untuk melatih kesabaran serta hubungan sosial yang baik 

agar menjadi jiwa yang baik dan bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat 

sekitar. 

Secara definitif, menurut Mastuhu pesantren merupakan lembaga pendidikan 

tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama Islam (Tafaqquh fii al-din) dengan menekankan pada pentingnya moral agama 

Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat seharihari.7 Masih menurut Mastuhu, 

penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan 

komunitas tersendiri, di bawah bimbingan kyai dan ulama ‟dibantu seorang atau 

beberapa orang ulama” atau pembantu yang disebut ustadz yang hidup bersama di 

tengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan 

peribadatan keagamaan, gedung-gedung sekolah atau tempat-tempat belajar sebagai 

pusat kegiatan belajar para santri. Dengan demikian pesantren dapat dipahami sebagai 

tempat berlangsungnya interaksi guru dan murid, Kyai dan santri dalam intensitas 

yang relatif permanen dalam kerangka Tafaqquh fii al-diin (transfer ilmu-ilmu 

agama)18. 

Pesantren bila dilihat dari sitem pengajarannya, memang terdapat kemiripan 

dalam tata laksana pengajaran dan ritual keagamaan Hindu, dimana terdapat 

penghormatan yang besar oleh murid (santri) kepada kyainya. Sehubungan dengan 

hal ini Nurkholis Madjid menggambarkan, kyai duduk di atas kursi yang dilandasi 

bantal dan para santri duduk mengelilinginya. Dengan cara seperti ini timbul sikap 

 
18Karel A Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kultur 

Modern (Jakarta: LP3ES, 1994),h. 20-21. 
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hormat dan sopan oleh para santri terhadap kyai seraya dengan tenang mendengarkan 

uraian-uraian yang disampaikan kyainya.  Sehingga peran kyai sangat fenomenal dan 

signifikan dalam keberlangsungan atau eksistensi sebuah pesantren. Karena kyai 

merupakan sebuah elemen dasar dari beberapa elemen dasar pesantren19 Santri didik 

bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi bagaimana cara mereka 

mengamalkan ilmu agama tersebut, melahirkan santri yang moderat dan menerima 

perbedaan yang ada. 

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam berbeda dengan 

pendidikan lainnya baik dari aspek sistem pendidikan maupun unsur pendidikan yang 

dimilikinya. Perbedaan dari segi sistem pendidikannya, terlihat dari proses belajar-

mengajarnya yang cenderung sederhana dan tradisional, sekalipun juga terdapat 

pesantren yang bersifat memadukannya dengan sistem pendidikan modern. Yang 

mencolok dari perbedaan itu adalah perangkat-perangkat pendidikannya baik 

perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware)nya. Keseluruhan 

perangkat pendidikan itu merupakan unsur-unsur dominan dalam keberadaan pondok 

pesantren. Bahkan unsur-unsur dominan itu merupakan ciri-ciri (karakteristik) khusus 

pondok pesantren20. 

 Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu 

terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamakhsyari Dhofier 

mengajukan lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya yang meliputi; 

 
19Yasmadi, Modernisasi Pesantren, kritik Nurkholis Madjid terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 63. 

20M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan (Jakarta: CV. Prasasti, 2001),h. 17. 
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pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kyai.21 Dapat dilihat 

pula dalam hasil penelitian yang diterbitkan oleh LP3ES Jakarta di beberapa pondok 

pesantren di wilayah Bogor yang dirangkum oleh Marwan Saridjo dalam buku 

sejarah pondok pesantren di Indonesia, Keberadaan pondok dalam pesantren 

berfungsi sebagai wadah penggemblengan, pembinaan, dan pendidikan serta 

pengajaran ilmu pengetahuan. Melalui pondok, santri dapat melatih diri dengan ilmu-

ilmu yang praktis, seperti keterampilan bahasa Arab, tahfidz al-Quran dan 

keterampilan agama lainnya. Sedangkan bagi kiai atau ustadz, adanya pondok dapat 

memudahkan kontrol terhadap santri, termasuk kemudahan memproteksi santri dari 

budaya luar yang tidak kondusif.22 

Pesantren bertugas untuk mencetak manusia yang benarbenar ahli dalam 

bidang agama dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan serta berakhlaq mulia. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka pesantren mengajarkan Tauhid, Fiqh, Tafsir, Hadist, 

Nahwu, Sharaf, Ma‟ani, Badi‟ dan Bayan, Ushul alFiqh, Musthalah23 al-Hadist, dan 

Mantiq. Pembelajaran terhadap kitab-kitab klasik dipandang penting karena dapat 

menjadikan santri menguasai dua materi, sekaligus. Pertama, bahasa arab yang 

merupakan bahasa kitab itu sendiri. Kedua, pemahaman/penguasaan muatan dari 

kitab tersebut. Dengan demikian, seorang santri yang telah menyelesaikan 

pendidikannya di pesantren diharapkan mampu memahami isi kitab secara baik, 

sekaligus dapat menerapkan bahasa kitab tersebut menjadi bahasa kesehariannya. 

 
21Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai,h.  44-55. 

22Amiruddin Nahrawi, Pembaharuan Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 24. 

23Abdurrahman Wahid, “Pondok Pesantren Masa Depan” dalam Sa‟id Aqiel Siraj et.al., Pesantren 

Masa depan: wacana pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 

16-17. 
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Bukan hanya bahasa yang harus dikuasai tetapi bagaimana akhlak santri bisa dijaga 

tanpa membedakan satu sama lain agar bisa menjadi penyejuk di tengah masyarakat 

yang begitu beragam ini. 

 

 

B. Keberagaman Agama 

Kerukunan Antar umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang 

harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di 

Indonesia, yaitu hubungan harmonis antara sesama umat seagama dan umat beragama 

yang berbeda agama serta antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha 

memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk 

bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir batin.24 

Pola bentuk atau model yang biasa dipakai sebagai dasar  untuk membuat atau 

untuk menghasilkan pola suatu atau bagian dari sesuatu atau bagian dari sesuatu, 

khususnya jika sesuatu yang di timbulkan cukup mempunyai suatu yang jenis untuk 

pola dasar yang dapat di tunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan 

memamerkan pola.25.  

Secara terminology, menurut Frans Magnis Suseno Pola Kerukunan diartikan 

berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan 

pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu dan kerjasama dalam 

 
24Kementrian Agama, Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama, Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta : 1997/1998), 

h 3. 

25https://id.m.wikipedia.org 
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aspek sosial, pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak 

berada dalam keaadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, 

dalam suasana tenang dan sepakat.26  

Dalam konteks Indonesia kerukunan umat beragama bisa dibentuk ketika 

budaya masyarakat mampu menciptakan sarana pertemuan di luar konteks agama. 

Pada posisi inilah dibutuhkan pelestarian arena interkasi umat dari berbagai agama 

secara alami. Ruang interkasi yang benar-benar tumbuh dari kesadaran umat 

beragama untuk berbaur dengan kelompok agama lain, bukan karena interkasi yang 

dipaksakan, pendekatan yang memunkinkan secara rasional dilakukan untuk 

memulihkan kerukunan yaitu melalui pendekatan budaya, lembaga dan pemerintah 

kerja sama tokoh agama dan masyarakat dan kerja sama masyrakat antar umat 

beragama itu sendiri. 

Kerukunan umat beragama yang menjadi pilar pembangunan nasional sangat 

dibutuhkan, akan tetapi persatuan nasional akan rentan ketika kondisi ekonomi, 

politik dan keamanan tidak sehat. Oleh sebab itu dibutuhkan pola untuk mewujudkan 

kerukunan dan persatuan nasional untuk memperbaiki stimulant pada semua.  

Pemerintah dalam hal Departemen agama, berusaha dengan segala dana daya agar 

pengembangan dan penyiaran agama dapat memacu pelaksanaan pembangunan 

semua sector sehingga pembangunan dibidang agama merupakan bagian integral 

dalam Pembangunan Nasional Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang, 

bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah memanfaatkan semaksimal 

mungkin modal dan potensi dalam negeri maka pembangunan di bidang agama ialah 

 
26Frans Magnis Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijaksaan Hidup 

Jawa(Jakarta:PT.Gramedia Utama,2001),h.39.  
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memanfaatkan semaksimal mungkin dana dan daya umat beragama Indonesia sendiri 

Oleh karena itu bantuan luar negeri untuk Pembangunan Agama hanya merupakan 

komponen pelengkap, yang pelaksanaannya perlu diarahkan sehingga benar-benar 

berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap “mandiri” di kalangan umat beragama.27  

Diperlukan penanganan yang sangat hati-hati sekali dalam masalah Agama, 

karena sebisa mungkin jangan sampai menyakitkan hati pemeluk agama lain. 

Masalah penyiaran agama tidaklah perlu sampai datang dari pintu ke pintu, rumah ke 

rumah kemudian menyuruh orang lain untuk mengikuti atau masuk ke agama yang 

mereka bawa. Memberikan janji-janji kemudian memberikan hasutan menjelek-

jelekan agama lain. Hal inilah yang diatasi pemerintahan dalam penanganan 

bagaimana caranya penyiaran agama itu dilakukan dengan cara benar tanpa 

menganggu kenyamanan agama lain. 

Berikut adalah pembinaan kehidupan beragama yang sudah berkaitan dengan 

tiga prioritas nasional yaitu : 

1. Pemantapan Pancasila sebagai Ideologi Falsafah Negara. 

2. Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional. 

3. Kesinambungan Pembangunan Nasional.28 

Salah satu pilar untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan 

kerukunan antarumat beragama dengan mengembangkan wawasan multukultural 

pada segenap unsur dan lapisan masyarakat dengan harapan terwujudnya masyarakat 

 
27 Kementrian Agama, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta : 2012), h. 60. 

28Kementrian Agama, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta : 2012), h. 61. 
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yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, melainkan hidup saling 

menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, 

memberi tempat pada keagamaan keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya dan yang 

paling utama adalah berkembangnya sikap saling tolong menolong sebagai 

perwujudan rasa kemanusiaan yang dari dalam ajaran agama masing-masing. Berikut 

adalah strategi untuk menciptakan suasana rukun pada kalangan umat beragama29: 

1. Membimbing umat beragama agar semakin meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, damai, baik 

intern maupun antarumat beragama.  

2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama. 

3. Tidak memncampuri urusan akidah dan dogma dan ibadah suatu agama. 

4. Negara dan Pemerintah membantu atau membimbing penunaian ajaran 

agama. 

5. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama. 

6. Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat 

untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan seluruh lapangan 

kehidupan masyarakat, bukan untuk hegemoni dan penindasan oleh suatu 

kelompok kepada kelompok lainnya. 

7. Mendorong umat beragama agar mampu mempraktekkan hidup rukun dalam      

bingkai pancasila, konstitusi dan dalam tata tertib hukum bersama. 

8. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan usnsur 

masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset. 

 
29Said Agil Husin Al Munawar, Fikh Hubungan Antar Agama (Jakarta : Ciputat Press, 2005), 

h 16-17. 
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9. Meningkatkan  pemberdayaan sumberdaya manusia untuk ketahanan dan 

kerukunan masyarakat bawah. 

10. Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat dan norma-norma sosial 

yang mendukung upaya kerukunan 

11. Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat sesuai 

dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan-kegiatan 

dialog, musyawarah, tatap muka, kerja sama sosial dan sebagainya. 

Kerukunan yang wajib diupayakan adalah tidak mengurangi atau membatasi, 

melainkan justru diwujudkan dalam keseimbangan yang dinamis yaitu kebebasan 

yang tidak mematikan kebebasan. Sedangkan kerukunan dalam konteks kesatuan dan 

persatuan bangsa Indonesia yaitu tidak berkotak-kotak, berdasarkan ras, suku, agama, 

budaya dan lain-lain. 

Perdamaian merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran agama Islam. 

Hal tersebut dapat dipahami dari misi agama Islam itu sendiri yang mana Islam itu 

sendiri bermakna damai, yaitu damai dengan manusia bahkan dengan makhluk 

lainnya. Dengan demikian ajaran perdamaian sudah terkandung dalam penamaan 

Islam itu sendiri. Berlaku baik dengan sesama manusia memang sangat dianjurkan 

dalam Islam. Begitu pula halnya dalam menyebarkan agama. Islam jauh-jauh 

mengingatkan agar jangan memaksakan keyakinan/agama kepada orang lain. Allah 

berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:256. 
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Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.30 

Ayat ini jelas memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih 

aqidahnya dan tak harus memaksakan kepada orang lain. Setiap manusia harus betul-

betul yakin dengan apa yang diimaninya dalam beragama. Allah swt menghendaki 

agar setiap orang yang memiliki agama itu meraskan kedamaaian bukan kegelisahan 

dalam beragama.31 Asbabun nuzul ayat di atas berkenaan dengan Hushain dari 

golongan Anshar, suku Bani Salim yang mempunyai dua orang anak yang beragama 

Nasrani, sedang dia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada Nabi SAW : 

Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat padaku dan tetap ingin 

beragama Nasrani. Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat di atas, bahwa tidak 

ada paksaan dalam Islam.32 

Islam sangat menghargai eksistensi agama lain dan begitu pula dengan 

penganutnya. Sejarah Islam tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada orang 

lain. Pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang lain beriman sesuai dengan agama 

yang memaksa adalah tindakan tidak etis dan bertentangan dengan kemauan atau 

 
30Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Lajnah Pentashih Al-Qur’an: Halim Publishing 

& Distributing, 2013), h. 43.  

31M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h.668. 

32Imam As-Suyuthi, Asbabun Nuzul (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 83. 
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kehendak Allah swt. Ada beberapa ayat yang dapat menuntun umat Islam untuk 

mengembangkan konsep kerukunan antara sesama umat manusia, sebagaimana dalam  

QS. Ali Imran/3:103. 
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Terjemahnya:  

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-

orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.33 

Selain penjelasan dari al-Qur’an, masalah perdamaian juga ditemui dalam 

hadits. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku nabi sehari-hari dalam bergaul dengan 

pemeluk agama lain. Diantara contoh perbuatan nabi yang berkaitan dengan 

perdamaian, misalnya pada suatu ketika datang menghadap beliau di Madinah 

beberapa orang delegasi Kristen dari Najran yang diketuai seorang pendeta besar. 

Delegasi itu beliau sambut dengan cara yang sangat hormat. Beliau buka Jubahnya 

dan dibentangkan di lantai untuk tempat duduk para tamunya itu, sehingga mereka 

 
33Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Lajnah Pentashih Al-Qur’an: Halim 

Publishing & Distributing, 2013), h. 64. 
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kagum terhadap penerimaan yang luar biasa sopannya. Kemudian ketika datang 

waktu sembahyang mereka, sedang gereja tidak ada di Madinah, maka Nabi 

mempersilahkan mereka sembahyang di Masjid Madinah menurut cara sembahyang 

mereka.  

Semakin jelaslah ajaran kedamaian dalam Islam, dan ajaran tersebut pada 

dasarnya bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Begitu komprehensifnya 

ajaran Islam sehingga bagaimana membina hubungan yang harmonis antara sesama 

manusia sehingga terjadi ketertiban dalam kancah kehidupan ini.  

C. Interaksi Sosial 

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 

balik. Oleh karena itu interaksi dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi 

perilaku masing-masing yang bisa terjadi antara individu dan kelompok, atau 

kelompok dengan kelompok lain.34 

Soerjono Soekanto mendefinisikan Interaksi sosial yaitu hubungan timbal 

balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok.35 Bonner dalam Ahmadi memberikan rumusan tentang interaksi 

 
34E. Jusuf Nusyriwan, Interaksi Sosial Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 7 

(Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka,1989), h. 192. 

35Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 43; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 

55.  
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sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih dimana kelakuan 

individu yang satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu 

lain.36 Simell Veegar menyatakan bahwa bila ada dua orang atau lebih melakukan 

kontak hubungan yang dilandasi oleh aturan-aturan atau pola-pola tinkah laku yang 

diakui bersama, maka proses interaksi mereka  akan menciptakan kelompok sosial 

yang disebut masyarakat.37 Mengemukakan bahwa interaksi sosial diartikan sebagai 

hubungan antara dua orang atau lebih, dan atau dua kelompok, lebih atas dasar 

adanya aksi dan reaksi.38 

Gillin dan  Dirdjosiswo, Soedjono menyatakan bahwa interaksi sosial sebagai 

hubungan-hubungan antara orang-orang yang secara individual, antar kelompok 

orang, dan orang perorangan dengan kelompok.39 Hubungan antara manusia, ataupun 

relasi-relasi sosial menentukan struktur dari masyarakat.Hubungan antara manusia 

atau relasi-relasi sosial didasarkan pada komunikasi.40 Hubungan antara manusia dan 

relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain warga-warga suatu masyarakat 

baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan kelompok-kelompok 

dan antara kelompok manusia itu sendiri, mewujudkan seni dinamikanya perubahan 

dan perkembangan masyarakat. Apabila dimelihat komunikasi ataupun hubungan 

tersebut sebelum mempunyai bentuk-bentuk yang konkrit, yang sesuai dengan nilai-

 
36Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Cet. II; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), h. 76.  

37Veegar K.J, Realitas Sosial (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983), h. 70. 

38Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Cet. I; Jakarta: PT. 

Gramedia), h. 33. 

39Gillin dan Gillin dalam Dirdjosiswo, Soedjono, Asas-asas Sosiologi (Bandung: Armico, 

1985), h. 58. 

40Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 12. 
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nilai sosial  di dalam suatu masyarakat.41 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 

mengemukakan pendapat mereka tentang interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis berkaita dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, 

maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya.42 

Sedangkan menurut paradigma fakta sosial kehidupan masyarakat dilihat 

sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu 

anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Jika masyarakat 

dilihat dari struktur sosialnya tentulah memiliki seperangkat aturan yang secara 

analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi 

dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Kehidupan sosial manusia merupakan 

kenyataan (fakta) tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-

ciri personal individu semata. Parson percaya bahwa ada empat imperatif fungsional 

yang diperlukan atau menjadi ciri suatu sistem Adaptasi (Adaptation).43Pencapaian 

Tujuan (Goal Attainment), Integrasi (Integration), Latensi (Latency) Pemeliharaan 

pola atau disebut dengan AGIL, agar bertahan hidup ada empat sistem fungsi yang 

harus dijalani yaitu: 

1. Adaptasi (Adaptation): sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang 

datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan. Dan menyesuaikan 

lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. 

 
41Ritzer, George Goodman J. Douglas, Teori Sosiologi Modern, Rawamangun (Edisi Ke-6, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 

42Elly M Setiadi& Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 

GejalaPermasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya, h. 63 

43IB. Wirawan, Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana Prenada 

2012),h. 54. 
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2. Pencapaian tujuan (Goal Attainment): sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan-tujuan utamanya. 

3. Integrasi (Integration): sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang 

menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan bagian-bagian yang 

menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga 

imperatif fungsional tersebut (AGL). 

4. Latensi (Latency) Pemeliharaan pola. Sistem harus melengkapi, memelihara, 

dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan 

dan mempertahankan motivasi tersebut. 

5. Parson juga mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level 

sistem teoritisnya. Dalam pembahasan dibawah ini tentang keempat sistem 

tindakan, bagaimana Parsons menggunakan AGIL.44 

Parson juga mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level 

sistem teoritisnya. Dalam pembahasan dibawah ini tentang keempat sistem tindakan, 

bagaimana Parsons menggunakan AGIL. 

1. Organisme behavioral (perilaku) adalah sistem tindakan yang menangani 

fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

mengubah dunia luar atau lingkungannya sesuai dengan kebutuhan. Sistem 

kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan 

tujuan sistem dan mobilitasi (menggerakkan) segala sumber daya yang 

digunakan untuk pencapainnya. 

 
44George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Post Modern, (Bantul: Kreasi Wacana, 2012),h. 257.  
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2.  Sistem Sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian 

yang menjadi komponennya (pembentuk masyarakat). Akhirnya sistem 

kultural menjadi yang menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor 

norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.45 

Oleh karena itu, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila 

tidak memenuhi dua syarat, yaitu: 

1. Kontak sosial yaitu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat 

yang memiliki arti (makna) bagi sipelaku dan sipenerima membalas aksi 

tersebut dengan reaksi.46 

2. 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.47 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep interaksi sosial adalah 

hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik berbentuk 

asosiatif maupun disosiatif.Penggunaan agama sebagai sistem acuan nilai bagi sikap 

dan tindakan dapat mengarah kepada peneguhan integrasi masyarakat, khususnya 

pada masyarakat yang beragama homogen dan memahami secara homogen pula. 

Namun, konflik atau bahkan disintegrasi bisa juga terjadi ketika kelompok tertentu 

pada masyarakat tersebut mengembangkan paham atau aliran keagamaan baru yang 

cenderung mengembangkan sistem acuan nilai tersendiri. Situasi inilah biasanya 

 
45George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Yogyakarta : Kreasi Wacana 

2012),h. 259-261. 

46Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 

GejalaPermasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya, h. 74. 

47Abulsyani, Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial (Cet. I; Jakarta: Fajar Agung, 1987), h. 

47. 
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muncul ketidak rukunan di kalangan pemeluk suatu agama.Pada masyarakat yang 

heterogen dari segi agama, penggunaaan agama sebagai sistem acuan nilai, dapat 

mengarah kepada konflik dan disintegrasi sosial, kecuali apabila masing-masing 

umat beragama dapat mengembangkan penafsiran keagamaanya yang 

mempertemukan kesamaan yang terdapat pada masing-masing sistem acuan. 

Problem utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem acuan 

nilai yang relative dominan seperti di temukan di Indonesia, terletak pada 

kemampuan masyrakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik secara 

alamiah maupun terencana, yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. Salah satu 

bentuk mekanisme sosial yang diusahakan secara terencana, telah dilakukan oleh 

pemerintah melalui pengembangan pola kerukunan, seperti mendorong pembentukan 

majlis agama-agama, membentuk wadah kerukunan antar umat beragama, 

mengembangkan kesepahaman di antara pemimpin dan tokoh agama melalui 

berbagai pertemuan dan kontak antar pribadi, serta mengembangkan perangkat 

peraturan yang berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya penggunaan agama 

sebagai sistem acuan hingga ke tingkat konflik.48 

Agama dilihat sebagai gejala sosial yang dicerminkan oleh adanya interaksi 

sosial yang dilakukan oleh para penganutnya, maka agama mempunyai berbagai 

fungsi. Bermula dari pemikiran-pemikiran Durkheim, para ahli sosiologi melihat 

sedikitnya ada lima fungsi sosial agama, yaitu: 

a. Fungsi solidaritas sosial 

 
48Kementrian Agama RI, Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, 

Seri II (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 125. 
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Agama berfungsi sebagai perekat sosial dengan menghimpun para 

pemeluknya untuk secara teratur melakukan berbagai ritual yang sama dan 

memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai yang sama yang di atasnya dibangun 

suatu komunitas yang sama. 

b. Fungsi pemberian makna hidup 

Agama menawarkan suatu theodicy yang mampu memberikan terhadap 

persoalan-persoalan ultimate dan eternal yang dihadapi manusia mengenai  

keberadaannya dunia ini. Dengan fungsi ini, agama mengajarkan bahwa hiruk-pikuk 

kehidupan di dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang danlebih dalam dari batas 

waktu  kehidupan di dunia sendiri, karena adanya kelanjutan hidup di akhirat kelak. 

c. Fungsi kontrol sosial 

Nilai-nilai dan norma-norma yang penting dalam masyarakat dipandang 

mempunyai daya paksa yang paling kuat dan lebih dalam apabila juga disebut dalam 

kitab-kitab suci agama. Menurut fungsi ini, bagi pemeluk suatu agama maka nilai dan 

norma agamanya itu akan membantu memelihara control sosial dengan 

mengendalikan tingkah laku seharusnya. 

d. Fungsi perubahan sosial 

Agama memberikan inspirasi dan memudahkan jalan terjadinya perubahan 

sosial.Nilai-nilai agama memberikan standarisasi moral mengenai bagaimana 

sejumlah pengaturan masyarakat yang ada itu harus diukur dan bagaimana 

seharusnya. 

e. Fungsi dukungan psikologi 
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Agama memberikan dukungan psikologi kepada pemeluknya ketika ia 

menghadapi percobaan atau kegoncangan hidup. Pada saat goncang seperti kematian 

anggota keluarganya,agama menawarkan sejumlah aturan dan prosedur yang sanggup 

menstabilisasikan kehidupan jiwanya. Bukan hanya dalam sosial kematian dan 

kesedihan, dalam siklus kehidupanya lainya pun yang lebih mengembirakan seperti 

kelahiran dan perkawinan, agama menawarkan cara imbang dalam menghadapinya. 

Fungsi sosial agama tersebut pada dasarnya berkisar pada pola hubungan 

antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia yang diatur oleh tiga hal, 

yaitu sistem kepercayaan, ritual dan norma tingkah laku. Dan pola-pola hubungan 

sosial yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama, ada yang bersifat positif dan 

ada pula yang bersifat negative.49 

D. Sikap 

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. 

Sikap (attitude) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau 

benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh.50 Dengan demikian, pada 

prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak 

dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu 

hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima 

atau senang),tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.  

Beberapa ahli mendefinisikan sikap sebagai berikut: 

 
49 Kementrian Agama RI, Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, 

Seri II (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 128-

129. 

50M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta : Pedoman 

Ilmu Raya, 2010), h. 83 
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1. Chaplin, mendefinisikan sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan yang 

relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau 

bereaksi dengan cara tertentu terhadap objek, lembaga, atau persoalan 

tertentu. 

2. Fishbein, mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari 

untuk merespons segala konsisten terhadap suatu objek. 

3. Horocks, sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan dan 

memengaruhi perilaku. 

4. Trow, mendenisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental atau emosional 

dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Disini trow lebih 

menekankan kesiapan mental atau emosional sebagai sesuatu objek. 

5. Gable, mengemukakan bahwa sikap adalah sesuatu kesiapan mental atau saraf 

yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung 

kepada respons individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan 

dengan objek itu. 

6. Harlen, mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan 

seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu. 

7. Menurut Popham, sikap sebenarnya hanya sebagian dari ranah afektif yang di 

dalamnya mencakup perilaku seperti perasaan, minat, emosi dan sikap. 

8. Menurut Katz dan Stotland, memandang sikap sebagai kombinasi dari : 1) 

reaksi atau respons kognitif (respons perceptual dan pernyataan mengenai apa 

yang diyakini), 2) respon afektif (respons pernyataan perasaan yang 
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menyangkut aspek emosional), dan 3) respon konatif (respons berupa 

kecenderungan perilaku tertentu sesuai dengan dorongan hati).51  

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap 

adalah reaksi dari suatu perangsang atau situasi yang dihadapi individu. atau salah 

satu aspek psikologis individu yang sangat penting, karena sikap merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku sehingga banyak mewarnai perilaku seseorang. 

Sikap setiap orang bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya sehingga perilaku 

individu menjadi bervariasi. 

Perwujudan atau terjadinya sikap seseorang itu dapat di pengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, kebiasaaan, dan keyakinan. karena itu untuk membentuk dan 

membangkitkan suatu sikap yang positif untuk menghilangkan suatu sikap yang 

negatif dapat dilakukan dengan memberitahukan atau menginformasikan faedah atau 

kegunaan dengan membiasakan atau dengan dasar keyakinan. 

Selain itu ada berbagai faktor-faktor lain yang ada pada individu yang dapat 

mempengaruhi sikap, karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda 

terhadap suatu perangsang. Faktor-faktor tersebut diantaranya adanya perbedaan, 

bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan, dan juga situasi 

lingkungan. Demikian pula sikap pada diri seseorang terhadap sesuatu atau 

perangsang yang sama mungkin juga tidak selalu sama.52  

Sebagaimana sikap kita terhadap berbagai hal di dalam hidup kita, adalah 

termasuk ke dalam kepribadian. Di dalam kehidupan manusia sikap selalu mengalami 

 
51Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 68 
52Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h.141 
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perubahan dan perkembangan. Peranan pendidikan dalam pembentukan sikap pada 

anak-anak didik adalah sangat penting.  

Menurut Ngalim purwanto, faktor-faktor yang sangat memepengaruhi 

perkembangan dan pembentukan sikap anak-anak yang perlu diperhatikan di dalam 

pendidikan adalah: kematangan (maturation), keadaan fisik anak, pengaruh keluarga, 

lingkungan sosial, kehidupan sekolah, bioskop, guru, kurikulum sekolah, dan cara 

guru mengajar.53 

 

 
53Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, h. 142 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(Field research) dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif, berupa deskripsi 

tentang pandangan dan sikap santri melihat keberadaan keberagaman non muslim 

yang berada di kab. Soppeng, Moleong mengatakan bahwa “Penelitian Kualitatif 

bertolak dari paradigm ilmiah yakni realitas empiris yang terjadi dalam suatu konteks 

sosio-cultural, saling terkait satu sama lain, sehingga fenomena sosial harus diungkap 

secara holistic”.54Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari 

teori saja, melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan sehingga menjamin 

keaslian sumber data. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan Sosiologi dalam memahami agama diketahui bahwa sosiologi 

merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara 

berulang dalam masyarakat. Tinjaun Sosiologi masyarakat dilihat sebagai satu 

kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan 

stabil.55 Pendekatan ini di gunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan santri 

serta sikap tentang keberadaan non Muslim yang ada di Kabupaten Soppeng dan apa 

 
54Moleong dalam U. Maman Kh, dkk, Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktek 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 24.  

55Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. 21; Jakarta, 2014), h.392. 
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faktor yang menyebabkan bias menjadi rukun sampai saat sekarang ini. Hasan 

Shadily mengemukakan bahwa:  

“Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan 
bersama dalam masyarakat dan menyelidiki Sikatan-ikatan antara manusia yang 
menguasai hidupnya”.56 

2. Pendekatan Teologis 

Pendekatan Teologis dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi 

normative yakni seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni 

berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa 

memandang dan meremehkan agama lainya.57 Pengaplikasian pendekekatan teologi 

normative yakni seseorang mencoba mencari titik temu berbagai sitem ajaran yang 

berkaitan dengan konsep kerukunan dari setiap agama serta menguraikan aspek-aspek 

yang  membedakan dan aspek yang mempertemukan  ajaran tersebut , serta berupaya 

untuk menghilankan sikap merendahkan agama seseorang oleh penganut agama  yang 

lain yang merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik. dalam penelitian ini adalah 

mencoba Pendekatan teologi dipilih untuk mendekati kehidupan keagamaan 

masyarakat serta santri dalam melihat aspek keagamaan serta respon santri terhadap 

kehadiran non Muslim yang ada di Kabupaten Soppeng. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dan data 

Sekunder. Data Primer Yaitu data empiris yang diperoleh dari lapangan berdasarkan 

hasil wawancara bersama informan penelitian dan hasil observasi. Teknik penentuan 

Informan pada penelitian ini, yakni informan dipilih dengan cara Purposive sampling. 

 
56Hasan Shaladily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h. 1. 

57Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. 21; Jakarta, 2014), h.33-35. 
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Margono mengemukakan bahwa pemilihan sekelompok subjek dalam Purposive 

Sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut 

yang erat dengan cirri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.58 Penelitian ini 

melibatkan sebagian masyarakat uang di pilih yang mampu dan paham betul tentang  

keberagaman yang ada di kabupaten Soppeng, tokoh agama serta tokoh masyarakat 

beserta santri yang dianggap mampu menjawab dan melihat fenomena ynag ada, baik 

itu tokoh agama, tokoh masyarakat .Data sekunder didapatkan melalui internet, 

penelusuran dokumen atau publikasi informan, sumber data sekunder (sources of 

secondary data) termasuk buku, majalah dan publikasi pemerintah.59  

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses Pengumpulan data pada penelitian ini, yakni peneliti terlibat langsung 

di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat 

masyarakat yang ada di kabupaten Soppeng, serta santri dan pimpinan pondok 

pesantren Yasrib Soppeng, untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan 

dalam hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang di 

lakukan secara sistematis.60 Observasi yang dipilih pada penelitian ini yakni 

observasi partisipatif. Peneliti mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan 

 
58Margono dalam Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; 

Makassar: Alauddin University Press), h. 178. 

59Muhalammad Ilyas Ismail, Metode Penelitian Pendidikan; Dasar-dasar, Teknik dan 

Prosedur (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 171. 

60Muhalammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(ED.II; Erlangga:Jakarta, 2009), h. 101.  
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informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa 

yang dikatakan, mempertanyakan kepada informan yang menarik dan mempelajari 

dokumen yang dimiliki. Observasi ini di lakukan untuk mengamati pandangan santri 

tentang keberadaan non Muslim yang ada di Kabupaten Soppeng. 

2. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui 

komunikasi, yakni proses Tanya jawab antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data (Narasumber).61 Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas 

terpimpin, yakni peneliti mengunjungi langsung kerumah atau tempat tinggal tokoh 

masyarakat dan tokoh agama atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan 

secara lansung hal-hal yang perlu ditanyakan 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data pada penelitian ini yakni penulis menggunakan kamera dan 

alat tulis untuk membantu mengumpulkan data-data secara akurat untuk menghindari 

kesalahan penyusunan dalam hasil penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 Peneliti menjelaskan alat pengumpulan data yang sesuai dengan jenis 

penelitian yang dipilih, dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat yang 

digunakan pada penelitian ini, yakni buku, pulpen dan pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi yang diperoleh pada saat obseravsi, kamera dan recorder. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan pada 

penelitian ini, berasal dari model analisis data yang diajukan oleh Hubermas dan 

Miles yakni mpdel interaktif, diantaranya: 

 
61Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (ED. I; Jakarta: Granit, 2004), h. 34 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

 Reduksi merupakan bentuk analsisi yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupsa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Display Data  (Data Display) 

 Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk 

tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian data, penulis 

melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam 

pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spasifik. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verivication) 

 Tahap akhir dari analisis peneliti kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.62 

 Setelah melalukan penarikan kesimpulan peneliti tersebut, akan turun lansung 

ke lapangan melihat fenomena yang terjadi, melakukan observasi, wawancara dan 

tahapan-tahapan dalam penelitian, agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan 

bisa dipertanggung jawabkan secara akademik, dan bisa menghasilkan penelitian 

yang dapat di baca baik akademisi maupun masyarakat sekitar terkhusus yang terjun 

langsung dibidang studi agama-agama.                                            

 

 
62Muhammad Idrus, Metode penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, h. 

147. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng. 
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Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500 km2 yang terbagi ke dalam 

8 wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan 

Marioriawa dengan luas 320 km2 atau lebih dari seperlima luas wilayah 

Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian yang bervariasi 

dengan ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan ke 

ibu kota kabupaten juga bervariasi dengan kecamatan terjauh berjarak 35 km.  

Suhu di Kabupaten Soppeng berkisar pada suhu 20,5-34,6 derajat celcius 

dengan tekanan udara antara 1.003,6-1.014,3 milibar. Sementara curah hujan 

maksimal adalah 860,3 mm pada bulan Desember 2021 dan jumlah hari hujan 

tertinggi yaitu 30 hari pada Bulan Januari 2021.63  

Tabel 1.1 

Luas Wilayah Kecematan di Kabupaten soppeng 2021 

Kecematan Luas km2 Persentase 

Marioriwawo 300 20,00 

Lalabata 278 18,53 

Liliriaja 96 6,40 

Ganra 57 3,80 

Citta 40 2,67 

Lilirilau 187 12,47 

Donri-Donri 222 14,80 

Marioriawa 320 21,33 
 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng dalam angka 2021 

 
63Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng (Soppeng: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten 

Soppeng ,2022), h. 3 
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Tabel 1.2 

Kecematan Tinggi 

Wilayah(mdpl) 

Jarak ke Ibu 

Kota(km) 

Marioriwawo 25 17 

Lalabata 25 - 

Liliriaja 20 15 

Ganra 10 8 

Citta 25 35 

Lilirilau 10 12 

Donri-Donri 5 13 

Marioriawa 5 29 

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng dalam angka 2022 

Berdasarkan tabel diatas tinggi wilayah dan jarak kecematan ke ibu kota 

Kabupaten Soppeng sebagai berikut, kecematan Marioriwawo memiliki ketinggian 

25 mdpl, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten 17 km, selanjutnya kecematan 

Lalabata memiliki ketinggian 25 mdpl dan merupakan pusat ibu kota kabupaten itu 

sendiri, selanjutnya kecematan Liliriaja memiliki ketinggian 20 mdpl dan jarak 

dari ibu kota kabupaten yaitu 15 km, selanjutnya kecematan Ganra memiliki 

ketinggian 10 mdpl dan jarak dari ibu kota kabupaten yaitu 8 km, selantnya 

kecematan citta memiliki ketinggian 25 mdpl, sedangkan jarak dari ibu kota 

kabupaten yaitu 35 km, selanjutnya kecematan Lilirilau memiliki ketinggian 10 

mdpl dan jarak dari ibu kota kabupaten yaitu 12 km, selanjutnya kecematan Donri-

Donri memiliki ketinggian 5 mdpl, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten yaitu 
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13 km, selanjutnya kecematan Marioriawa memiliki ketinggian 5 mdpl dan jarak 

dari ibu kota kabupaten yaitu 29 km.  

 

 

2. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebanyak 235.574 

jiwa dengan kepadatan penduduk 157,05 per km2. Jumlah penduduk terbanyak 

ada di Kecematan Lalabata yaitu sebanyak 48.825 jiwa. Rasio jenis kelamin 

Kabupaten Soppeng sebesar 92,9 yang berarti ada sebanyak 93 laki-laki diantara 

100 perempuan. Pada tahun 2021, ada sebanyak 108.914 angkatan kerja usia 15 

tahun ke atas dan 4.269 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan 

pengangguran terbuka. 

Tabel 2.1 

Indikator kependudukan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021 

Uraian 2020 2021 

Jumlah Penduduk jiwa 235 167 235 574 

Laki-laki - 113 453 

Perempuan - 112 121 

Pertumbuhan 

penduduk (% 

pertahun) 

0,48 0,14 

Kepadatan penduduk 

(jiwa/km2) 

156 78 157 05 

Sex rasio (L/P)(%) 92,9 92,90 



45 
 

45 

 

 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng dalam angka 2022 

 

Presentase penduduk menurut Agama Tahun 2021 di Kabupaten Soppeng 

sebanyak 252555 menurut data keagamaan Kementrian Wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan.melihat dari hasil table Presentasi penduduk yang ada di kabupaten Soppeng 

berdasarkan kelompok umur mulai dari usia 0-65 tahun keatas selalu meningkat, 

pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di kabupaten Soppeng selalu meningkat. 

Table 2.2 

Penduduk Kabupaten Soppeng Menurut Agama Tahun 2022 

Agama Jumlah 

Islam 251.643 

Protestan 780 

Katolik 119 

Hindu 5 

Budha 8 

Konghucu 0 

Lainnya 0 

Jumlah 252.555 

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa masyarkat Kabupaten Soppeng 

bukan hanya beragama Islam tetapi ada sebagian Bergama Kristen, Katolik Hindu 
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dan Budha dan melihat hasil data bahwa Soppeng adalah salah satu Kabupaten yang 

menerapkan kerukunan Umat Beragama.melihat bahwa agama yang mayoritas di 

Kabupaten Soppeng adalah beragama Islam apabila diamati table di atas yang paling 

banyak penganutnya adalah agama Islam disusul agama Kristen dan disusul agama 

katolik.  

Table 2.3 

Rumah Ibadah di Kabupaten Soppeng menurut Tahun 2022 

No. Agama Jumlah 

1 Masjid 407 

2 Gereja/Protestan 6 

3 Gereja/Katolik 2 

4 Pura/Hindu 0 

5 Vihara/Budha 0 

6 Kelenteng/Konghucu 0 

Jumlah 415 

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat pluralitas agama dengan adanya 

rumah ibadah dan rohaniawan dari berbagai agama, yang merupakan fakta sejarah 

yang monumental bahwa masyarakat di daerah Kabupaten Soppeng sudah terbiasa 

hidup dalam keragaman. Hal ini menunjukkan modal sosial dan pengalaman 

memasuki kehidupan global yang ditandai dengan perjumpaan berbagai tradisi dan 
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kecendrungan pemikiran yang berbeda-beda. Bukan menjadi hambatan psikologis 

dalam melakukan interaksi antar sesama warga masyarakat. 

Dari data tersebut Kabupaten Soppeng mempunyai beberapa rumah ibadah 

seperti Masjid berjumlah 407, Gereja 6, dan Gereja Katolik 2 melihat dari rumah 

ibadah yang ada di Kabupaten Soppeng menandakan bahwa Kabupaten Soppeng 

betul menerapkan Kerukunan umat beragama. 

3. Pondok Pesantren Yasrib Soppeng 

Gambar 2. Pondok Pesantren Yasrib Soppeng 

Pondok Pesantren Yasrib (Yayasan Perguruan Islam Beowe) merupakan salah 

satu pesantren yang berada di Soppeng tepatnya di Kelurahan Lapajung yang masih 

tetap eksis sampai sekarang. Pengambilan nama Pesantren Yasrib (Yayasan 

Perguruan Islam Beowe) mengambil nama dari Datu ke XIV Kerajaan Soppeng yaitu 

Datu Beowe, Datu pertama yang  memeluk ajaran agama Islam. Pesantren Yasrib 
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didirikan pada tanggal 31 Januari 1968 yang diketuai oleh Kiai/ kiyai AGH Daud 

Ismail sekaligus tokoh yang mendirikan Yayasan Perguruan Islam Beowe yang 

sekarang dikenal dengan Pesantren Yasrib64. 

Sebagai seorang ulama dan tokoh masyarakat AGH Daud Ismail yang lahir 

pada tanggal 30 Desember 1908 di Cenrana Kabupaten Soppeng, Gurutta Haji Daud 

Ismail memiliki sebelas bersaudara dan beliau adalah anak bungsu dan satu-satunya 

laki-laki. Ayahnya yang bernama Haji Ismail Bin Baco Poso dan ibunya hajah 

Pompola binti Latalibe. Keduanya orang tuanya merupakan orang yang terpandang 

dan tokoh masyarakat di daerah ini. Ayahnya dikenal sebagai Khatib dan Parewa 

Syara, di distrik Soppeng dengan panggilan akrabnya Katte Maila (Ismail). Selain itu 

Haji Ismail juga dikenal sebagai guru mengaji Al Qur'an di desa Cenrana di sela-sela 

pekerjaannya sebagai seorang petani. 

AGH Daud Ismail adalah seorang ulama yang banyak mengabdikan dirinya 

untuk kepentingan bangsanya. Pada umumnya yang paling menonjol adalah bidang-

bidang yang berkaitan dengan pendidikan dan keagamaan. AGH Daud Ismail yang 

akrab dengan panggilan Gurutta Haji Dauda sewaktu mudanya belajar ilmu agama 

Islam pada Kyai Haji Muhammad As’ad yang kemudian dikenal dengan sebutan 

Gurutta Haji Sade tokoh ulama pendiri Madrasah Al Arabiyah Al Islamiyah(MAI) di 

Wajo pada awal tahun 1930. 

AGH Daud Ismail masuk untuk menimbah ilmu kepada Gurutta Haji Sade 

saat pertama kalinya lembaga atau perguruan MAI di Wajo dibuka. AGH Daud 

Ismail berguru pada Gurutta Sade selama 12 tahun, yaitu tahun 1930- 1942 dan 

 
64Badri dan Munawiroh, Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah (Jakararta: Puslitbang Lektur 

Keagamaan, 2007), h. 3 
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merupakan santri paling lama yang berguru kepada Gurutta Haji Sade65. Setelah 

Gurutta Haji Sade wafat pada 29 desember 1952. AGH Daud Ismail kemudian 

menggantikan gurunya sebagai pimpinan Madrasah Arabiyah Islamiyah Wajo Tahun 

1953-1961 sebab diantara sekian banyak murid dan santri Gurutta Sade yang belajar 

pada Madrasah Al Arabiyah Al Islamiyah Wajo AGH Daud Ismail dipandang sebagai 

murid paling cakap dan dapat mewarisi hampir seluruh ilmu yang dimiliki oleh 

Gurutta Sade.66 

Setelah beliau digantikan oleh AGH Muhammad Yunus Martang (1961-1988) 

sebagai pimpinan pondok Madrasah Al Arabiyah Al Islamiyah Wajo. Beliau 

kemudian kembali ke Soppeng kampung halamanya dan berinisiatif membangun 

Sebuah Pesantren agar terus bisa mengembangkan ajaran Agama Islam. Beliau sangat 

terobsesi untuk menjalankan amanah dari gurunya yaitu Kyai Haji As’ad yang 

berpesan untuk tetap menyiarkan serta mengajarkan pendidik Islam. 

AGH Daud Ismail dalam menyiarkan ajaran agama Islam dengan cara dakwah 

bil lisan yaitu dengan memberikan ceramah-ceramah agama kepada masyarakat baik 

melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan sebuah pesantren yang sekarang 

dikenal Pondok pesantren Yasrib. Tujuan AGH Daud Ismail mendirikan pesantren 

Yasrib ini adalah melaksanakan ajaran Islam yang murni dan konsekuen, 

mengembangkan pendidikan Islam, mencetak kaderkader atau pendidik di bidang 

perguruan dan di bidang kemasyarakatan.  

 
65Muhamma Ruslan dan Wapada Santing, Ulama Sulawesi selatan; biografi pendidikan dan 

dakwah, (Sulawesi selatan: Komisi informasi dan komunikasi MUI Sulawesi selatan, 2007), h. 101-

103 
66Muhamma Ruslan dan Wapada Santing, Ulama Sulawesi selatan; biografi pendidikan dan 

dakwah. h. 102    
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Pada awalnya Pesantren yang di bangun oleh AGH Daud Ismail ini hanyalah 

sebuah Madrasah biasa yang kemudian berubah menjadi pesantren pada tahun 1968 

dengan status tanah Yayasan Perguruan Islam Beowe yang berada di Jalan Merdeka 

No. 33 Watansoppeng merupakan tanah pemerintah di masa pemerintahan Andi 

Made Ali (1965-1979). AGH Daud ismail yang pada saat itu berkedudukan sebagai 

penghulu Sara13, kebijakan yang dikeluarkan berupa sebagian uang Zakat fitrah 

diperuntukan untuk pembangunan pesantren tersebut yang disetujui oleh pemerintah 

daerah. 

Kemudian AGH Daud Ismail berinisiatif membangun pondok pesantren 

Yasrib pada tahun 1982 sampai sekarang yang berdiri di Kelurahan Lapajung dengan 

status tanah dari pemerintah.. Tujuan AGH Daud Ismail membangun pondok 

pesantren atau kelas jauh tahun 1982 agar bisa menampung santri santri yang berasal 

dari luar daerah. 

Tabel 3.1 

Visi dan Misi 

Visi Misi 

Mencetak dan mempersiapkan 

sumber daya manusia yang 

beriman, berakhlak mulia, dan 

berwawasan luas 

- Menyelenggarakan pendidikan 

dengan memadukan ilmu amsal 

dan akhlakul karimah 

- Menyelenggarakan pendidikan 

yang terjangkau dan berdaya 

asing 

- Menyelenggarakan pendidikan 

ekstrakulikuler dan keterampilan 
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sebagai bekal untuk 

berkompetensi dalam bursa dunia 

usaha 

Tabel 3.2 

Struktur Pondok Pesantren Yasrib 

Nama Jabatan 

KH. Muh. Taslim Basri, Lc Pimpinan pondok 

Agussalim,S.Ag., M.Pd Wakil pimpinan 

KM. Husaini, S.Pd.I Sekertaris 

Drs. KM. Muh. Saleh Bendahara 

Muh. Arham Basri, S.Pd.I Kabag Humas 

Wardin, S.Ag Kepala Kampus 

Drs. KM. Muh. Saleh Kepala Madrasah Diniyah Halaqiah 

Drs. Muh. Hilmi, M.Pd Kepala Madrasah Aliyah 

KM. Husaini, S.Pd.I Kepala Madrsah Tsanawiah 

Faridah, S.Pd.I Kepala Raudatul Athfal 

Ardian aizal Guru Tahfidz 

Hasanuddin, Lc Pembina 

Khaerul Mukarram, S.Pd Pembina 

KM. Zulkifli, S. Ag Pembina 

Irwandi Hasanuddin, Lc Pembina 

Ikmal Pembina 

Fauzan Arsyi Pembina 

Arisandi Pembina 
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Nama Jabatan 

Fachriansyah, S.Pd.I Pembina 

Amir, S.Pd.I Pembina 

Muh. Mustaqim, S.Pd.I, M.Pd Pembina 

KM. Junaidi, S.Pd.I Pembina 

Firdaus Pembina 

Munawwarah Basri, S.Pd.I Pembina 

Sumarni, S.Pd. M.Pd Pembina 

Suziani, A.Md.Kom Pembina 

Mukarrmah, S.H Pembina 

Risma, B.Ed Pembina 

A. Titin Reski Pembina 

Azlindah Pembina 

Ayu Wulandari Pembina 

Musfira Pembina 

Erna Pembina 

A. Kurniati Pembina 

Agung Mubarak Pembina 

Arsyad Pembina 

Syahril MH Pembina 
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Tabel 3.3 

Jumlah Santri 

No Tingkatan L P Jumlah 

1. Ra 7 6 13 

2. Mts 449 363 812 

3. MA 148 140 288 

Jumlah Santri 597 530 1100 

 

B. Cara menanamkan nilai toleransi terhadap santri pesantren Yasrib Soppeng. 

Pada mulanya, pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan 

Islam. Lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama dan tempat 

mempelajari agama Islam. Selanjutnya lembaga ini di samping sebagai pusat 

penyebaran dan belajar agama juga menciptakan tenaga-tenaga bagi pengembangan 

agama. Nilai-nilai ajaran di pesantren adalah nilai-nilai ajaran Islam, dimana 

pesantren dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan senantiasa berorientasi pada 

bagaimana merubah sikap, agar senantiasa mengarah pada hal-hal yang positif. 

Sehubungan dengan itu, maka pesantren memiliki figur perilaku tertinggi 

adalah adanya kiyai, pringkat kedua adalah ustaz, ketiga santri, keempat pengurus 

yang kadang menempati peringkat kedua, tetapi kadang-kadang pula menempati 

peringkat kelima dan kelima orang lain yang membantunya. Makin tinggi status insur 

yang ada dalam sebuah pesantren makin besar pula resiko yang dihadapinya. Unsur-

unsur pesantren seperti kiyai, ustaz, guru dan pembina mereka tampil sebagai uzwah 

atau teladan agar santri-santrinya yang dibina dan di didik agar dapat menerima 

respon menuju pembentukan sikap yang baik dan berdasar pada nilai-nilai pesantren 
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itu sendiri. Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu informan bernama K.M 

Husaini, S.Pd.I  mengatakan bahwa:  

Sikap santri dalam kehidupan sosial bukan hanya di ajarkan tentang ilmu-ilmu 
keislaman, akan tetapi kami memberikan pemahaman kepada santri untuk 
menghargai yang namanya perbedaan, meskipun kita berbeda, kita tetap 
saudara dan mngajarkan kepada santri untuk tidak mnghina perbedaan kita, 
tetapi bagaimana membangun keharmonisan agar kehidupan di Kab. Soppeng 
ini khususnya bisa berjalan dengan baik dan saling menjaga hubungan 
kekerabatan.67 

Seperti yang dikemukakan informan di atas bahwa santri di pondok pesantren 

yasrib Soppeng juga mempelajari tentang cara untuk menghormati agama orang lain, 

supaya para santri memiliki sikap toleransi yang tinggi dan menjaga keharmonisan 

perbedaan antara umat beragama yang ada di Kab. Soppeng. 

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh salah satu informan yang bernama 

Ikhsan Mengatakan bahwa: 

Lewat pembelajaran yang kami dapatkan dan pengajian yang kami lakukan, 
ada pembahasan tentang bersikap toleransi antar umat beragama, seperti 
dalam pembelajaran aqidah akhlak yang membahas tentang menghormati 
agama lain.68 

 Menurut Matuhu yang dikutip oleh Sindu Galba menyatakan bahwa pesantren 

sebagai lembaga pendidikan islam merupakan inti tujuan utama berdirinya suatu 

pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pesantren dalam masyarakat 

sebagai pusat pendidikan atau sebagai wadah pembinaan generasi muda dan anak-

anak muslim dengan merujuk pada moral keagamaan sebagai inti pembinaanya.69 

 Pesantren berperan sebagai wadah pembinaan pribadi muslim, mengadakan 

perbaikan, perubahan, perbaikan sosial, dan kemasyarakatan70. Menurut Ahmad 

 
67K.M Husaini., Pembina Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 

2022. 
68Ikhsan, Santri Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 03 agustus 2022. 
69Abu Hamid, Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di dalam Taufiq abdullah Ed. 

Agama dan Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1967), h. 421. 
70Sutoyo dalam Dawan Raharjo, Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan (Cet. IV; 

Jakarta: LP3ES, 1998), h. 1. 
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Tafsir bahwa pesantren sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang 

telah banyak memberikan sarana bagi pembentukan manusia Indonesia yang 

religius.71 

 Sebagaimana juga yang disampaikan salah satu informan yang bernama 

Fauzan dan salah satu santri yang mengatakan bahwa: 

Selain lewat pembelajaran dan pengajian, para pembina sering memabawakan 
ceramah singkat kepada kami tentang islam dan agama lain supaya membuat 
kami sadar untuk menjujung tinggi yang namanya toleransi antar umat 
beragama.72 

Informan diatas menjelaskan dalam pondok pesantren Yasrib, para pembina 

juga memberi ceramah singkat terhadap santrinya untuk menyadarkan mereka bahwa 

islam bukanlah satu-satunya agama yang ada, akan tetapi ada juga agama lain seprti 

kristen, hindu, budha, konghucu. Seperti yang kita ketahui bahwa, di Kab. Soppeng 

bukan hanya ada agama islam, akan tetapi ada agama lain seperti kristen. Jadi 

memberikan pemahaman kepada santri tentang cara menghormati agama lain sudah 

seharusnya dilakukan agar para santri tidak memandang agama lain sebagai agama 

sesat dsb. Pelajaran tentang toleransi antara umat beragama di pondok pesantren 

yasrib termasuk salah satu pelajaran yang sangat penting untuk santri.  

Salah satu santri yang bernama Dzul Khaera Fadilah mengatakan bahwa: 

Saya sebagai santri diajarkan untuk menghargai agama orang lain karena 
seperti ajaran yang saya dapatkan di pondok pesantren yasrib ini yaitu semua 
agama benar bagi penganutnya jadi jangan saling menyalahkan dan hidup 
berdampinganlah dengan agama yang ada karna semua agama itu pasti cinta 
yang namanya kedamaian dan mengajarkan sikap saling menghargai.73 

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ajaran yang diberikan kepada santri 

pondok pesantren yasrib yaitu ajaran tentang sikap toleransi yang tinggi sehingga 

 
71Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perfektif Islam (Cet. II; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), h. 192. 
72Fauzan, Santri Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 03 agustus 2022. 
73Dzul Khaera Fadilah, Santri Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tangga 03 Agustus 

2022. 



56 
 

56 

 

para santri tersebut tidak memandang agama non muslim yang ada di kota Soppeng 

sebagai agama yang salah atau suatu ajaran sesat. Oleh karna itulah dapat terbentuk 

hubungan yang harmonis antara pemeluk agama yang ada. 

C.Hubungan Sosial Santri dan Non Muslim di Kota Soppeng 

 Hubungan sosial merupakan yang berkaitan dengan interaksi sosial 

dimasyarakat umum. Pada masyarakat modern hubungan antar masyarakat tercermin 

dari aktivitas individu dalam masyarakat. Tentunya hubungan dalam masyarakat 

melalui proses interaksi, interaksi ini terjadi melalui dua hal yakni kontak sosial dan 

komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yakni, individu, antar 

individu dengan kelompok dan antar kelompok. Sedangkan komunikasi yaitu seorang 

memberi arti pada perilaku orang lain. Hubungan atau interaksi ini biasanya disebut 

sebagai relasi sosial. Relasi sosial merupakan hasil dari rangkaian interaksi 

(rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. 

 Relasi sosial merupakan syarat untuk terjadinya aktivitas sosial yang 

dilakukan melalui proses interaksi. Bentuk hubungan interaksi atau relasi sosial ini 

menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia, dan orang 

kepada kelompok. Hubungan relasi sosial tentunya tidak luput dari struktur sosial. 

Struktur sosial disuatu masyarakat terbentuk dengan adanya pola relasi sosial yang 

baik. Secara tidak langsung hubungan individu memiliki dua kategori yakni dengan 

skala mikro dan juga makro. Hubungan relasi sosial berawal dari skala mikro menuju 

ke makro sesuai dengan kepentingan para aktor dimasyarakat itu sendiri. Hubungan 

relasi sosial tumbuh secara cepat dimasyarakat, disebabkan norma, nilai dan struktur. 

Terbentuknya norma, nilai dan struktur didorong oleh perilaku interaksi masyarakat. 
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 Hubunga sosaial santri dan non muslim yang ada di kab. Soppeng sangat baik 

karna sampai sejauh ini belum bernah ada permusahan anatara santri dan non muslim 

dan kejadian-kejaidian yang buruk tentang santri dan non muslim yang ada di kab. 

Soppeng. Bahkan jika ada non muslim yang berkunjung ke pondok pesantren yasrib 

Soppeng, santri dengan senang hati menyamburt mereka.Sebagaimana di sampaikan 

oleh salah satu informan bernama K.M Husaini, S.Pd.I  mengatakan bahwa: 

Hubungan sosial santri terhadap non muslim di kota Soppeng bisa dibilang 
sangat baik karna ketika ada non muslim yang datang ke pesantren mereka 
menyambutnya dengan baik, tidak ada diantara mereka yang menolak 
kehadiran mereka.74  

 Sebagaimna penjelasan informan di atas, hubungan sosial santri pondok 

pesantren yasrib dengan non muslim di kota Soppeng terbilang sangat baik karna 

mereka meneima kehadrian mereka tanpa adanya penolakan dsb. 

 Salah satu informan dari santri yang bernama Fatimah Azzahra mengatakan 

bahwa: 

 Di kota soppeng banyak pedagang-pedang yang non muslim, akan tetapi 
walaupun saya seorang muslim saya sering belanja di sana bahkan 
berhubungan baik dengan pedangang-pedagang yang ada. 

 Jadi hubungan sosial santri dengan non muslim yang ada di kota Soppeng 

sudah menjadi hal biasa bagi mereka karna lamanya hidup berdampingan dan ajaran 

yang diberikan dari pondok pesantre yasrib yaitu tentang toleransi antara umat 

beragama menanamkan kepada santri untuk saling menghargai walaupun berdeda 

agama. 

 Jadi seperti yang kita ketahui bahwa peran pesantren dalam membina 

kepribadian santri untuk membangun jiwa sosial santri terhadap agama lain. 

Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah tempat untuk 

 
74K.M Husaini, Pembina Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 

2022. 
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mendalami ilmu agama, tapi pesantren tetap mengajarkan tentang sifat menghargai 

agama lain supaya para santri tidak rasis dengan agama lainya yang ada di kota 

Soppeng. 

 Salah satu informa dari santri yang bernama Zulfahmi Amri mengatakan 

bahwa: 

Ketika waktu libur, saya dan teman-teman saya sering bermain bola dengan 
beberpa teman  saya yang non muslim bahkan setelah itu kami berbincang 
bincang tentang agama masing-masing supaya bisa saling mengerti dan 
menghargai keyakinan masing-masing..75 

  

Jadi dapat diketahui bahwa hubungan sosial santri dengan non muslim yang 

ada di Kab. Soppeng sangat baik karna melihat mereka melakukan kegiatan bersama 

bahkan membuat mereka untuk saling menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa 

memandang status agama mereka sehingga hubungan sosial mereka terjalin dengan 

baik tanpa adanya diskriminasi ataupun sikap buruk terhadap penganut agama  

masing-masing. 

  Informan dari salah satu santri yang bernama Nurul Miftah Mengatakan 

bahwa: 

Ketika ada hari penting umat islam seperti idhul fitri dan idhul adha, saya 
sering memanggil teman-teman saya yang non muslim untuk menikmati hari-
hari tersebut, seperti makan bersama dan pergi siarah bersama dan begitupun 
sebaliknya.76  

Walaupun berbeda agama, akan tetapi itu bukanlah halangan untuk santri 

membangun hubungan sosial mereka kepada non muslim. Bahkan para santri tidak 

lupa dengan saudara-saudara mereka yang non muslim untuk sama-sama menikmati 

 
75Zulfahmi Amri, Santri Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 03 Agustus 

2022. 
76Nurul Miftah, Santri Pondok Pesantren Yasrib,  Wawancara, pada tanggal 03 Agustus 2022. 
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hari-hari raya yang ada. Bahkan yang non muslim juga melakukan hal yang sama 

kepada para santri. 

D. Respon santri pondok pesantren Yasrib atas keberadaan non muslim di kota 

Soppeng. 

 Respon berasal dari kata reponse yang berarti jawaban, menjawab, 

balasan atau tanggapan (reaction).77 Menurut Djalaludin Rakhmat, respon 

adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata 

suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan 

oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau 

tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) 

dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkaninformasi dan menafsirkan pesan-pesan.78 

Melihat bagaimana pelajaran dan hubungan sosial santri jadi dapat 

disimpulkan bahwa respon santri terhadap agama lain bisa dibilang sangat baik karna 

ajaran yang mereka dapatkan dan keasadaran santri tentang pentingnya bersikap 

toleransi antar umat beragama membuat para santri menerima dan tidak memandang 

agama lain sebagai agama yang salah. Bahkan para santri pondok pesantren yasrib 

siap membantu saudaranya yang non muslim ketika ada yang meminta tolong kepada 

mereka.  

Sekarang ini kita hidup dalam zaman dimana kerukunan tidak dapat 

dielakkan. Pertama, kita tidak hidup dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu 

golongan pemeluk agama yang sama, tetapi dalam masyarakat modern, dimana 

 
77Sulistyo Anggoro dan Chandra A.P, Kamus Besar Lengkap Inggris-Indonesia, (Solo: 

Delima,1998) h.123. 
78 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999. Hal.51 
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komunikasi dan hidup bersama dengan golongan beragama lain tidak dapat ditolak 

demi kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kita hidup 

dalam masyarakat plural baik kepercayaan maupun kebudayaannya. Kalau keharusan 

untuk menciptakan masyarakat agama yang berjiwa kerukunan atas desakan dari 

ajaran agama akan dikesampingkan, atau tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita 

dihadapkan kepada situasi lain. Kita dituntut oleh situasi untuk bekerja sama dengan 

semua pemeluk agama untuk bersama-sama menjawab tantangan baru yang 

berukuran nasional, antara lain ketidakadilan, terorisme, kemiskinan struktural, 

sekularisme kiri. Kesemuanya tidak mungkin diatasi oleh satu golongan agama 

tertentu, tetapi membutuhkan konsolidasi dari segala kekuatan baik moral, spiritual, 

maupun material dari semua umat beragama. Sekarang ini umat beragama mengalami 

ujian berat untuk membuktikan kepada dunia bahwa agama-agama masih mempunyai 

arti yang relevan bagi kepentingan umat manusia dan dunianya.79 

Kerja sama antara santri pondok pesantren yasrib dan non muslim di kota 

soppeng sejauh ini belum pernah dilakukan, akan tetapi secara individual ada 

beberapa santri yang bertetangga dengan non muslim dan sering melaukan kerja sama 

seperti gotong royong dsb. Salah satu informan yaitu bernama K.M Husaini, S.Pd.I 

mengatakan bahwa: 

Sejauh ini belum pernah ada kerja sama santri dengan non muslim misal 
gotong royong dsb, akan tetapi jika para non muslim minta tolong kepada 
kami insya allah akan kami bantu dengan senang hati.80 

Jadi seperti yang dikataka informan, sejauh ini belum pernah ada kerja sama 

santri dengan non muslim, akan tetapi ketika non muslim ingin meminta tolong 

 
79M. Arif Hakim, Hubungan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pembentukan 

Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus, Jurnal Penelitian, Volume. 13, 

Nomor 1, Februari 2019, h. 79 
80K.M Husaini, S.Pd.I, Pembina Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 02 

Agustus 2022. 
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kepesantren untuk melakukan kerja sama insya allah para santri akan senang hati 

membatu mereka sebisa mungking.  

Pondok pesantren yasrib memilik santri yang bertetangga bahkan ada 

beberapa santri yang memiliki keluarga dari kristen. Dari pernyataan beberapa santri 

ada yang sering kerja sama dengan non muslim di kota Soppeng seperti yang 

dikatakan salah satu informan yang bernama Radit Abdillah mengatakan bahwa: 

Saya sebagai santri sering bekerjasama dengan non muslim di kota Soppeng 
karna tetangga saya adalah penganut agama kristen, kami sering gotong 
royong di lingkungan kami bahkan membantu mereka membersihkan greja 
dan mereka pun bahkan membantu membersihkan halaman mesjid kami. 
Kerja sama kami ini tidak mengatas namakan kelompok, akan tetapi ini adalah 
kemauan pribadi kami sendiri.81 

Seperti yang diketahui, melihat bagaimana respon santri pesantren Yasrib 

terhadap non muslim yang ada di kota Soppeng sangat baik bahkan ada yang sering 

membantu saudara mereka yang non muslim. 

Akan tetapi, sejauh ini belum ada kerja sama secara resmi antara santri 

pondok pesantren yasrib dengan agama non muslim di kota Soppeng. Dan sejauh ini 

masih belum ada rencana untuk melakukan kerja sama, akan tetapi jika ada waktu 

non muslim minta tolong ke santri pondok pesantren yasrib, insya allah pesantren 

akan memberi bantuan dalam bentuk apapun. 

Kerukunan antar agama adalah suatu bentuk hubungan yang harmoni dalam 

dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh 

sikap pengendalian hidup dalam wujud: 

1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan 

agamanya. 

 
81Radit Abdillah, Santri Pondok Pesantren Yasrib, Wawancara, pada tanggal 03 Agustus 

2022. 
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2) Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar 

berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-

sama bertanggung jawab mmbangun bangsa dan Negara. 

3) Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang 

lain. 

Kerukunan antarumat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua 

golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing 

untuk melakukan kewajiban agamanya. Kerukunan hidup umat beragama di 

Indonesia dipolakan dalam Trilogi Kerukunan yaitu pertama Kerukunan intern 

masing-masing dalam satu agama adalah kerukunan di antara aliran-aliran atau 

paham-paham atau mahzab-mahzab yang ada dalam suatu umat atau komunitas 

agama, kedua Kerukunan di antara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda 

ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di 

antara pemeluk Islam dengan pemeluk Hindu, ketiga Kerukunan antar umat atau 

komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan 

keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat  

pemerintah dengan saling memahami masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

beragama.82 

Dengan demikian kerukunan adalah jalan hidup manusia yang memiliki 

bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong 

menolong, toleransi, saling menjaga satu sama lain. 

Dan agama sendiri disini adalah sebagai sistem nilai yang memuat norma-

norma dan kemudian norma ini dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan 

 
82Said Agil, Fikih Hubungan,Jakarta, Ciputat Press, h. 8 
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bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya, Sehingga tidak 

mempengaruhi hubungan sosial manusia dengan manusianya.83 

Sedangkan Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang 

digunakan oleh berbagai bangsa dan perjuangan mereka dalam mengatasi persoalan-

persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia84. Agama sebagai suatu keyakinan yang 

dianuat oleh suatu kelompok atau masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini, 

dipercayai, diimani sebagai satu referensi, karena norma dan nilai itu mempunyai 

fungsi-fungsi tertentu. 

Fungsi utama agama yakni pertama, fungsi manifest mencangkup tiga aspek 

yaitu: 

1) Menanamkan pola keyakinan yang disebut doktrin, yang menentukan sifat 

hubungan antar manusia, dan manusia dengan Tuhan. 

2) Ritual yang melambangkan doktrin dan mengingatkan manusia pada doktrin 

tersebut, dan 

3) Seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut. 

Fungsi kedua yaitu, fungsi latent adalah fungsi-fungsi yang tersembunyi dan 

bersifat tertutup. Fungsi ini dapat menciptakan konflik hubungan antar pribadi, baik 

dengan sesama anggota kelompok agama maupun dengan kelompok lain. Yang 

berfungsi sebagai kekuatan untuk menciptakan perasaan etnosentrisme dan 

superioritas yang pada gilirannya melahirkan fanatisme.85 

 

 

 
83Ishomuddin, Pengantar sosiologi Agama, (Jakarta : ghalia Indonesia, 2002), h. 29 
84Betty R. Scharf, Sosiologi Agama, (Jakarta; Prenada Media, 2004), hal. 34 
85Alo Liliweri, Gatra Gatra Komunikasi Antar Budaya, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), 

h. 255 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, sebagaimana telah dikemukakan 

bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Sikap santri dalam kehidupan sosial bukan hanya di ajarkan tentang ilmu-ilmu 

keislaman, akan tetapi kami memberikan pemahaman kepada santri untuk 

menghargai yang namanya perbedaan, meskipun kita berbeda, kita tetap 

saudara dan mngajarkan kepada santri untuk tidak mnghina perbedaan kita, 

tetapi bagaimna membangun keharmonisan agar kehidupan di Kab. Soppeng 

ini khususnya bisa berjalan dengan baik dan saling menjaga hubungan 

kekerabatan. Santri di pondok pesantren yasrib Soppeng juga mempelajari 

tentang cara untuk menghormati agama orang lain, supaya para santri 

memiliki sikap toleransi yang tinggi dan menjaga keharmonisan perbedaan 

antara umat beragama yang ada di Kab. Soppeng. 

2. Hubunga sosaial santri dan non muslim yang ada di kab. Soppeng sangat baik 

karna sampai sejauh ini belum bernah ada permusahan antara santri dan non 

muslim dan kejadian-kejaidian yang buruk tentang santri dan non muslim 

yang ada di kab. Soppeng. Bahkan jika ada non muslim yang berkunjung ke 

pondok pesantren yasrib Soppeng, santri dengan senang hati menyamburt 

mereka. 

3. Kerja sama antara santri pondok pesantren yasrib dan non muslim di kota 

soppeng sejauh ini belum pernah dilakukan, akan tetapi secara individual ada 
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beberapa santri yang bertetangga dengan non muslim dan sering melaukan 

kerja sama seperti gotong royong dsb. 

B. Implikasi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini santri pondok pesantren yasrib soppeng 

lebih memahami dan mendalami kerukunan antar umat beragama terkhusus moderasi 

beragama dibutuhkan generasi-generasi yang akan datang yang moderat dalam 

pemikiran serat perbuatan.  

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian mengenai aspek apa saja yang dapat menjadi patokan 

dasar dalam menjalani kehidupan yang rukun bagi  umat yang hidup bersama 

meskipun berbeda agama. Diharapkan adanya tulisan ini menjadi sumber bacaan serta 

literatur dan membandingkan dengan bacaan-bacaan berkaitan, karena peneliti 

merasa terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. 
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