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\PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Pedoman Transliterasi Arab-latin 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad 

lainnya, yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini 

adalah penyalinan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya. Daftar 

huruf bahasa arab dan terjemahnya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث
atas) 

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik ح
dibawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ
atas) 
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 Ra R Er ر

 

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 Za ẓ zet (dengan ظ

titik di 

bawah) 

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 

 

 

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda ( ؙ٬). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 
latin 

Nama 

 Fatha A A ا´

 Kasrah I I ا¸

 Dammah U U ا˚

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu : 
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Tanda Nama Huruf 
latin 

Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i  ي

 Fatha dan wau Au a dan u ´ؤ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nam
a 

Huruf 
tanda 

Nama 

 Fatha dan alif atau ya A a dan garis di … ا´ │…  ي́
atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di ي
atas 

 Dammah dan wau U u dan garis di ˚و
atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu : tamarbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir 

dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- 

serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
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dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid ( ّّ ‟ ), dalam transliterasinya 

ini lambangkan dengan perulangan huruf (konsonang ganda) yang diberi 

tanda syddah. Jika huruf    ّ  ber- tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (  ّ ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf 

maddah ( i ). 

6. Kata sandan 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata 

sandang ditranslitarasi seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf  qamariah.  

Kata sandang tidak mengikuti bunyi  

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (٬) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian perbendaharaan 
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bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkain 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( هللا ) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- 

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

1. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf kapital (Alif caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huhuruf kapital, misalnya digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurup awal nama diri 

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

kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
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ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). 

Beberapa singkatan yang dibakukan 

adalah: swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama    : Emil Hajar 

Nim    : 30400116029 

Jurusan   : Sosiologi Agama 

Judul Skripsi   : Interaksi Sosial Antara Masyarakat Lokal dan  

      Masyarakat Pendatang di Kelurahan Maccini Parang    

      Kecamatan Makassar Kota Makassar 

 Skripsi ini terdapat tiga submasalah dalam penelitian ini yaitu 

1.Bagaimana bentuk interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat 

pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar? 

2.Apa faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya interaksi sosial antara 

masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Kelurahan Maccini Parang 

Kecamatan Makassar Kota Makassar? dan 3.Bagaimana tinjauan Islam terhadap 

interaksi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Sosiologis, Teologi dan Fenomenologi. Sumber data primer melalui 

wawancara, dan observasi. Data sekunder di peroleh melalui dokumentasi dan 

library kepustakaan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 

analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. 

 Penelitian ini menemukan interaksi masyarakat lokal dan pendatang dalam 

bentuk: 1) Kerja sama pada kegiatan kerja bakti dan tolong menolong dalam 

berbagai kegiatan. 2) Asimilasi, yaitu prkawinan antara masyarakat lokal dan 

pendatang yang berbeda suku. 3) Akomodasi, Mengakomodasi kepentingan yang 

berbeda yaitu menghargai dan saling menyesuaikan antara masyarakat lokal an 

pendatang. 4) Persaingan dalam usaha ekonomi/dagang. 5) Konflik yang sudah 

jarang terjadi. Adapun yang mendorong interaksi masyarakat lokal dan pendatang 

adalah adanya kepedulian untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan toleransi 

yang tinggi dan tolong menolong. Sementara yang menghambat adalah perbedaan 

budaya dengan suku dan agama yang berbeda. Tinjauan islam interaksi 

masyarakat lokal dan pendatang berdasarkan QS. Al-Hujarat mereka berinteraksi 

dengan berbagai suku, agama dan saling menghormati dan menyelesaikan 

 bersama permasalahan/pertikaian. 

Implikasi penelitian ini, kepada Masyarakat Pendatang dan Masyarakat 

Lokal di Kelurahan Maccini Parang Makassar, agar tetap menjalin kerjasama 

antar sesama masyarakat baik yang umat muslim maupun yang non muslim agar 

tetap tercipta kehidupan yang harmonis dan toleransi yang di pandang sebagai 

penyangga kelangsungan hidup di masa-masa akan datang. 

 

Kata Kunci: Interaksi, Masyarakat Pendatang dan Lokal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang didalam 

kehidupannya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain .Sebagai 

makhluk sosial manusia juga dituntut untuk melakukan suatu hubungan sosial 

antar sesama dalam kehidupan sehari hari, selain dari itu hubungan sosial juga 

merupakan salah satu hubungan yang harus dilakukan oleh manusia, yang 

mengandung pengertian bahwa dalam hubungan setiap individu menyadari 

tentang adanya kehadiran individu lain di sekitarnya.
1
Manusia sebagai makhluk 

sosial tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lainnya, dalam 

menjalani kehidupan antara yang satu dengan yang lain pasti akan saling 

membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk terciptanya kehidupan 

bersama antara sesama manusia maka akan sangat penting adanya interaksi sosial 

antara satu dengan yang lainnya, interaksi sosial merupakan kunci dari semua 

kehidupan sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama tanpa adanya 

sebuah interaksi soal di masyarakat.
2
 

 Makhluk sosial memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan 

sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan ini menghasilkan pola pergaulan 

yang dinamakan pola interaksi sosial, interaksi yang terjadi merupakan salah satu 

ciri adanya kontak dalam sebuah masyarakat.
3
 Sebagai makhluk sosial yang 

                                                           
1
Slamet sentosa, Dinamika Kelompok, Edisi Revisi dan di perluas  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h.10. 
2
Slamet sentosa, Dinamika Kelompok,, h.8. 

3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (cet.XXII; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), h.67 
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membutuhkan bantuan dari orang lain tentunya kita harus berinteraksi dengan 

orang lain, seringkali dengan banyaknya tuntutan kebutuhan hidup membuat 

individu harus keluar dari zona nyaman, salah satunya harus hidup berdampingan 

dengan individu dan berbagai macam latar belakang yang pada dasarnya berbeda 

agama, bahasa, budaya, suku, adat istiadat, maupun mata pencaharian. 

 Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman suku  bangsa 

dan budaya, sebagai masyarakat Indonesia yang hidup dalam perbedaaan, baik itu 

suku bangsa dan budaya harus memiliki sifat kesadaran yang mampu menjaga 

hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang 

hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Masyarakat merupakan suatu 

kesatuan individu yang dipandang dalam keseluruhannya satu dengan yang lain, 

berada dalam interaksi yang berulang tetap, interkasi terjadi kalau satu individu 

dalam satu masyarakat bertegur sapa  sehingga menimbulkan suatu reaksi dari 

individu dengan individu yang lain.
4
 

 Hubungan sosial atau interaksi dalam bahasa arab adalah silaturahim atau 

yang lebih dikenal dengan kata silaturahmi. Dalam agama islam mengajarkan 

bahwa hubungan sosial antara sesama manusia harus saling berbagi, karena 

adanya makna saling berbagi dengan kasih sayang, maksudnya saling 

bersilaturahmi atau melakukan hubungan atas dasar cinta dan kasih sayang. 

 Interkasi sosial merupakan hubungan-hubungan soial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. 

Apabila dua orang bertemu, interaksi social dimulai pada saat itu. Mereka saling 

                                                           
4
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (cet.IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

h.104 
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menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. 

Aktifitas-aktifitas semacam itu merupakan interaksi sosial.5 

 Kelurahan Maccini Parang terdapat berbagai suku atau etnik dan beberapa 

himpunan manusia yang hidup bersama karena ras, agama, asal-usul bangsa 

ataupun kombinasi dari kategori yang terikat dari suatu system  nilai dan budaya. 

Masyarakat Kelurahan Maccini Parang terdapat beberapa suka dan etnik mulai 

dari suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar dan suku lainnya yang memiliki 

hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya namun 

terjadi kerenggangan hubungan sosial karena setiap kelompok atau suku memiliki 

budaya sendiri dan terkadang belum bisa menerima proses akulturasi. 

 Berbagai lapisan masyarakat khususnya makhluk sosial dalam hal ini 

manusia membutuhkan yang namanya solidaritas, karna solidaritas dalam 

berbagai lapisan masyarakat bekerja sebagai perekat sosial, dalam konteks ini 

dapat berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh anggota 

masyarakat dalam ikatan dan kesadaran bersama, Durkheim juga menjelaskan 

bahwa masyarakat membutuhkan yang namanya solidaritas,
6
 manusia membentuk 

solidaritas dikarenakan kesadaran kebersamaan manusia harus juga dipahami 

bahwa kesadaran dalam hidup bersama tidak bisa terlepas dari kebutuhan individu 

tersebut. 

 Menurut Durkheim, masyarakat modern memiliki ketergantungan yang 

besar kepada orang lain. Hubungan sosial yang terjalin dengan baik akan 

meningkatkan  nilai solidaritas dalam suatu masyarakat, layaknya makhluk sosial 

                                                           
5
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. XLV11; Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h.55. 
6
Ambu Upe, Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: Dari Filosofis Positivistik Ke Post 

Positivistik, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.95 
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yang lainnya yakni hubungan suku yang satu dengan suku yang lainnya tidaklah 

dapat hidup sendiri, dan tidak akan sangup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri 

sehingga menuntut untuk melakukan kerja sama dengan yang lain, seperti 

melakukan pelayanan, perdagangan dan jual beli.
7
 

 Seperti halnya dalam agama yang memandang bahwa semua manusia itu 

sama di hadapan sang pencipta, tidak adapun satu yang memiliki posisi yang 

tinggi dari yang lainnya dan semuanya sama, maka dari persamaan derajat dan 

saling meghormati sangat wajib untuk di junjung tinggi karna di dalam agama 

islam semua di pandang sama dan tidak ada yang di beda-bedakan.  

 Allah SWT berfirman dalam QS. AL-Hujurat/49:13. 

                           

                        

           Terjemahannya: 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paing 
takwah diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha 
mengenal”.

8
 

 Dari ayat di atas menjelaskan bahwa asal-usul manusia menunjukkan 

adanya kesamaan derajat, sangatlah tidak wajar jikalau seorang hamba manusia 

berbangga diri dan merasa lebih tinggi dari pada yang lain, baik itu dari 

bangsa,suku, ras dan lainnya. Makna lain dari ayat diatas yaitu saling kenal 

mengenal karna semakin kuat pengenalan individu ke individu lainnya maka 

                                                           
7
Herman Arisandi, Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi (Cet.I; Yogyakarta: IRCiSoD, 

2015), h.58 
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Putra 

Toha, 1995), h. 847 
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semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat bagi makhluk social.
9
 

Karna semua manusia sama dihadapan tuhan, yang membedakan di sisi Allah 

SWT  yaitu tingkat ketaqwaan manusia. 

 Keberadaan budaya sosial suatu bangsa yang hidup di tengah masyarakat 

merupakan satu kesatuan yang memiliki bagian-bagian yang terjalin antara satu 

dengan yang lain dan diikat oleh ikatan-ikatan internal yang merupakan 

pencerminan moral cita rasa dan nilai sejarah suatu bangsa.di dalam kehidupan 

masyarakat yang memiliki berbagai gologan atau suku bangsa tidak dapat di 

pungkiri dengan adanya sifat-sifat golongan seperti suku bangsa atau golongan 

yang lebih kecil bilamana telah hidup beberapa lama selalu memiliki: 

1. Rasa senasib atau rasa keanggotaan kepada golongan itu yang di bernama 

kesadaran golongan. 

2. In-group feeling yakni rasa yang selalu membela kebenaran golongan itu, 

membenci dan mencurigai segala apa yang datang dari golongan luar. 

Perasaan-perasaan yang mendatangkan prasangka atau praduga yang tidak 

mudah hilang terhadap golongan-golongan lain. Umpamanya perasaan dan 

penilaian antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang begitupun 

sebaliknya.
10

 

 Sebagai makhluk sosial hubungan persaudaraan haruslah terjalin dengan 

baik tanpa memandang perbedaan yang ada, baik itu individu maupun antar 

kelompok masyarakat. Sebagaimana yang di kisahkan oleh Nabi Muhammad dan 

Negus (Raja Habasyah pemimpin Kerajaan Nasrani) yang tidak pernah bertatap 

muka secara lansung, hubungan mereka tetap terjaga dan saling menghormati 

                                                           
9
Quraish Shihab , Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 12 

[Jakarta: Lentera Hati, 2009], h. 616-618. 
10

Hassan, Shadly, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1993), 62. 
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bahkan ketika Nabi sudah menetap di Madinah, Negus pernah mengirimkan 

delegasi yang membawa hadiah persahabatn kepada Nabi. Para utusan Negus 

dilayani sendiri oleh Nabi, sebagaimana menerut Nabi, Negus telah terlebih 

dahulu memberikan penghormtan yang tinggi terhadap islam. Bahkan, Nabi 

menyiapkan ruangan khusus kepada mereka untuk beribadah. 

 Seperti halnya yang telah di jelaskan dalam al-qur‟an QS AN-nisa/4:86 

                                 

         

Terjemahannya:  

 “Apabila kamu diberi penghormatan dengan penghormatan sesuatu 

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik 

dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) 

Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”
11

 

 Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa mengajarkan cara lain untuk 

menjaling hubungan yang lebih akrab lagi, yaitu membalas kebaikannya atau 

bahkan dengan cara yang lebih baik.
12

 Manusia sebagai makhluk sosial di tuntut 

untuk saling berinteraksi dan menjaling hubungan yang baik dan saling 

menghormati antar sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara penduduk 

pendatang dan penduduk lokal semua sama tanpa melakukan suatu persaingan 

sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antar manusia dan berkewajiban 

membalas penghormatan orang lain. 

                                                           
11

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Putra 

Toha, 1995), h.91. 
12

Quraish Shihab. Tafsir Al- Misbah Pesan, dan Keseriusan Al-Qur’an, vol. 2 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2009), h. 655. 
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 Secara umum daerah yang dihuni oleh penduduk lokal dan penduduk 

pendatang akan rawan terjadinya konflik, seperti beberapa contoh konflik yang 

terjadi antara masyarakat lokal dan masyarkat pendatang di Indonesia adalah 

konflik yang ada di poso dan ambon. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat 

lokal dan masyarakat pendatang, dengan demikian tidak menutup kemungkinan di 

daerah-daerah lain juga akan terjadi konflik karna hal itu merupakan bagian dari 

fenomena interaksi sosial antara penduduk pendatang dan penduduk lokal. 

 Fenomena antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal juga terjadi 

di kelurahan Maccini Kecamatan Makassar, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Hal 

yang menarik dari fenomena tersebut bahwa mayoritas masyarakat lokal berasal 

dari suku Makassar dan masyarakat pendatang dari berbagai suku mulai dari suku 

Bugis, Mandar, Toraja dan berbagai penduduk Sulawesi Selatan dan luar 

Sulawesi, dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting bagaimana untuk 

selalu menjaga dan mempertahankan hubungan sosial antara masyarakat dan juga 

saling menjaga nilai dan norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat itu 

sendiri. fenomena yang terjadi di Kelurahan Maccini Parang berdasarkan 

pengamatan awal peneliti hubungan sosial antara masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang terjadi kerenggangan sosial bahkan pernah terjadi konflik 

di tahun di tahun 2013 dan 2014 yang lalu baik itu antar masyarakat lokal dan 

masyarakat lokal maupun masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. 

 Interaksi sosial bisa saja mengarah kepada dua hal yaitu, asosiatif (kerja 

sama) dan disosiatif (pertentangan) . Dalam hal ini seperti yang di ungkapkan oleh 

Gillin and Gillin  bahwa dampak dari adanya interkasi sosial yaitu adanya proses 

asosiatif yang meliputi kerja sama, dan akomodasi. Sedangkan proses disosiatif 
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meliputi persaingan dan pertentangan.
13

 Oleh karna itu jikalau hubungan sosisal 

tidak berjalan dengan baik maka akan mengarah kepada konflik dan persaingan. 

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti berinisiatif untuk melukakan 

penelitian” Hubungan Sosial antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat  Pendatang 

di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitan 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan bagaimana 

Hubungan interaksi Sosial Antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang di 

Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar. Adapun poin-

poin yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu pada deskripsi fokus.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Interaksi  Sosial 

 Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu 

dengan yang lainnya yang saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran 

guna untuk saling tolong-menolong, biasanya hubungan sosial juga di sebut 

dengan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: 

a. Asosiatif: kerja sama dan akomodasi 

b. Disosiatif: persaingan, kontraversi dan konflik 

 

 

                                                           
13

 Soejono soekanto, sosiologi suatu pengantar, h. 65 
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b. Masyarakat Lokal 

 Masyarakat lokal adalah penduduk yang lahir dan menetap hidup di 

Kelurahan Maccini Parang 

c. Masyarakat Pendatang 

 Masyarakat pendatang adalah penduduk yang berasal dari daerah lain 

dengan berbagaialasan kemudian menetap di Kelurahan Maccini Parang. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat 

pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota 

Makassar? 

2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya interaksi sosial 

antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Kelurahan Maccini 

Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar? 

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap interaksi masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar 

Kota Makassar  
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

 Selama ini peneliti sudah melakukan pra penelitian dengan melakukan 

pengamatan-pengamatan terhadap kajian-kajian peneliti dengan melihat hubungan 

sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di kelurahan maccini 

kecamatan Makassar kota Makassar. 

 Adapun kajian pustaka dengan menggunakan literatur yang relevan untuk 

mendukung penelitian, dari  referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Irfan, skripsi pada tahun 2013 dengan judul “Harmonisasi hubungan sosial 

antar suku di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 

(suatu pendekatan sosiologi). Penelitiannya memiliki perbedaan yakni 

pada skripsi tersebut penulis lebih memfokuskan penelitiannya terhadap 

harmonisasi hubungan sosial antar suku, sedangkan dalam skripsi ini 

membahas tentang hubungan interaksi sosial antara masyarkat lokal dan 

masyarakat pendatang.  

2. Khotimah, dalam judul skripsi “Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan 

Kristen di Dusun IV Tarab Mulia Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar”. Fokus penelitian ini yaitu interaksi sosial antar pemeluk berbeda 

agama dan pembahasannya lebih mengarah pada indentitas agama. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial masyarakat Islam dan 

Kristen Dusun IV Tarab Mulia Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Desa Tarai Bangun terjadi dengan baik. Hal ini dapat diaplikasikan dalam 

bentuk terjadinya komunikasi yang positif yang dapat dilihat dalam 

kegiatan gotong-royong, ronda, menghadiri undangan antara dua 
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komunitas serta tolong menolong ketika mendapat musibah. Sedangkan 

dalam skripsi ini  

membahas tentang hubungan interaksi sosial antara masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang. Jadi kesimpulan dari perbedaan penelitian 

terdahulu dengan skripsi sekarang, perbedaan suku dan agama dalam 

masyarakat bukanlah penghambat dalam melakukan suatu hubungan 

interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Emi Syahri dalam skripsi “ Interaksi Sosial antara Etnis Jawa Aceh dan 

Gayo di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener 

Meriah  ”. penelitian ini memiliki perbedaan yakni pada skripsi tersebut 

lebih memfokuskan  pada interaksi antara Etnis sedangkan dalam skripsi 

ini lebih memfokuskan pada interaksi sosial antara masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang dan berbagai faktor yang mendorong dan 

menghambat terjadinya interaksi sosial. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak 

akan menyimpang dari apa yang di permasalahkan sehingga tujuannya sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk interaksi sosial antara masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar, 

Kota Makassar. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya 

interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di 

Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar, Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap interaksi masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis, yaitu Penelitian ini di harapkan kedepannya bermanfaat 

sebagai informasi baru dalam memperkaya kasanah ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu pengetahuan sosiologi yang berupa kajian mendalam tentang 

hubungan sosial atau interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat 

pendatang di kelurahan Maccini Parang kota makassar dan menjadi bahan 

pertimbangan ilmiah dalam mengembangkan kajian ilmu sosiologi. 

b. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan kedepannya agar dapat menjadi 

referensi institusi pemerintahan, pendidikan, maupun dalam masyarakat. 

 



 
 

29 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi 

 Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. 

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial paa saat itu dimulai. Mereka saling 

menegur, berjabat tangan,saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. 

Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. 

Walaupun oran-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau 

tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, oleh karena 

masing-masing sadar akan adanya fihak lain yang menyebabkan perubahan-

perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang 

disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi suara berjalan an 

sebaagainya.
14

 

 Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling 

mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Manusia dalam kehiupan sehari-hari 

manusia tiak lepas dari hubungan satu dengan yang lainnya. Menurut H. Boorner 

dalam bukunya Sosial Psychologi memberikan rumusan interaksi sosial, bahwa 

interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, dimana kelakuan 

                                                           
14

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

Persada,1996), h.67 

13 
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individu yang satu memengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu 

yang lain atau sebaliknya.
15

 

 Menurut Gillin and Gillin mengatakan bahwa Interaksi sosial adalah 

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

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia.
16

 Suatu intereksi sosial tidak 

akan mungkin terjadi tanpa adanya dua hal, yakni adanya kontak sosial (social 

contat) dan adanya komunikasi. Kontak merupakan tahap pertama terjadinya 

interaksi social.
17

 

 Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa interkasi sosial tidak akan 

mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu: 

1. Adanya Kontak Sosial (social contact) 

 Kontak sosial berasal dari Bahasa latin Con atau Cum, yang artinya secara 

hurufiah adalah “Bersama-sama menyentuh”. Secara fisik, kontak baru terjadi 

apabila terjadi hubungan badaniah sebagai gejala sosial tidak perlu berarti sutau 

hubungan baaniyah, oleh karena dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain 

tanpa menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan pihak lain 

tersebut. 

 Individu yang melakukan suatu kontak dengan individu lainnya. Hal itu 

berarti bahwa masing-masing bersiap untuk megadakan interksi soaial, satu pihak 

memberikan intruksi-intruksi tersebut. Kontak social dapat berlangsung dalam 

tiga bentuk yaitu: 

                                                           
15

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

Persada,1996), h.67 
16

Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2013), h. 56. 
17

Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.26. 
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a. Antara orang perorangan 

b. Antara orang perorangan dengan satu kelompok manusia atau sebaliknya. 

c. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.
18

 

2. Adanya Komunikasi 

 Berkomunikasi berarti “membuat sama” atau to maka common” oleh 

karena komunikasi antara manusia adalah merupakan suatu bagian dari universam 

itu (komunikasi), maka kebersamaan yang hendak diciptakan olehnya adalah 

kebersamaan alam tingkah laku manusia (the commonness of human behaviour). 

 Dengan timbulnya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan persaan-perasaan 

suatu kelompok manusia atau orang perorangan dapat diketahui oleh kelompk-

kelompok lain atau orang-orang lainnya. Hal ini merupakan bahan untuk 

menentukan reaksi apa yang akan lakukannya.
19

 

 Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memaknai 

segala yang dilakukan oleh seseorang terhadap sikap, perilaku, perasaan-perasaan 

sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi berdasarkan pada 

pengalaman yang pernah dialami.
20

 

B. Bentuk-Bentuk Interaksi 

 Interaksi sosial yang terjadi antara orang perorang atau orang dengan 

kelompok mempunyai hubungan timbal balik dan dapat tercipta oleh adanya 

kontak sosial dan komunikasi yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi sosial. 

Sarwono dan Meinarno mengumukankan bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu 

meliputi: 

                                                           
18

Wahyuni, Pengantar Sosiologi, (Cet. I; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2013),h.59. 
19

Wahyuni, Pengantar Sosiolog, h.60-61 
20

Burham Bungin, Sosiologi Komunikasi (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2014), h.57. 
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1. Kerjasama, adalah sutu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk 

mencapai suatu tujuan dan ada unsur saling membantu satu sama lain. 

2. Persaingan, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseoang dengan 

tujuan untuk meniru dan melebihi apa yang dilakukan atau dimiliki oleh 

orang lain. 

3. Konflik, merupakan suatu ketegangan yang terjadi anatar dua orang atau 

lebih karena ada perbedaan cara pemecahan suatu masalah. 

4. Akomodasi, adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mengurangi ketengan, perbedaan, dan meredahkan pertentangan dengan 

melakukan kompromi sehingga terjadi suatu kesepakan dengan pihak lain 

yang bersangkutan. 

C. Proses-Proses Interkasi Sosial 

1. Proses Asosiatif 

Proses asosiatif adalah sebuah proses adanya saling pengertian dan 

melakukan suatu kerja sama timbal balik antar orang perorangan atau kelompok 

satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya tujuan Bersama. Proses sosial 

asosiatif terbagi atas dua yaitu: 

a. Kerja sama 

Kerja sama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan Bersama.  Kerja sama timbul 

apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai 

cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk 

memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. 
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b. Akomodasi 

Akomodasi adalah proses yang menunjukkan pada suatu keadaan yang 

seimbang dalam interaksi sosial antara individu dan antara kelompok di 

dalam massyarakat, terutama yang ada hubungannya dengan norma-

norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan 

tanpa menghancurkan pihak lawan. 

Menurut Gillin and Gillin akomodasi adalah suatu pengertian yang 

digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses 

dalam hubungan-hubungan sosial.
21

 Akomodasi merupakan suatu cara 

untuk mnyelasaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, 

sehingga sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan 

akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, 

yaitu: 

1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan faham, 

akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa 

antara kedua pendapat tersebut, agar menghasilkan suatu pola yang 

baru. 

2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu 

atau secara temporer. 

3. Untuk memungkinan terjadinya kerja sama antara kelompok-

kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-

faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai 

pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta. 
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 82. 
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4. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang 

terpisah misalnya, lewat perkawinan campuran atau asimilasi 

dalam arti luas. 

c. Asimilasi 

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang 

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan 

yang terdapat diantara orang perorangan atau kelompok-kelompok 

manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan 

tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan 

kepentingan dan tujuan bersama. Proses asimilasi timbul apabila ada 

kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayannya. 

Memperjelas maksud diatas adalah: 

1. Orang-perorangan sebagai warga kelompok-kelompok tadi saling 

bergaul secara langsun dan intensif untuk waktu yang lama. 

2. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia 

tersebut masing-masing berubah dan salin menyesuaikan diri.  

 Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi 

adalah antara lain: 

a. Toleransi 

b. Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang  

c. Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya 

d. Sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat 

e. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan 

f. Perkawinan campuran 

g. Adanya bersama dari luar 
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 Faktor-faktor yang menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah 

anatara lain: 

1. Terisolirnya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat 

(biasanya golongan minoritas). 

2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi 

3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi 

4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok 

tertentu lebih supirior daripada kebudayaan golongan atau 

kelompok biasanya. 

5. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan 

ciri-ciri badaniyah dapat pula menjadi salah satu penghalang 

terjadinya asimilasi. Faktor ini merupakan salah satu dari 

terhalangnya proses asimilasi. 

6. Suatu ing-group feeling yang kuat dapat pula menjadi penghalang 

terjadinya asimilasi. Ing-group feeling artinya bahwa suatu 

perasaan yang kuat sekali bahwa individu terkait pada suatu 

perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada suatu 

kelompok yang bersangkutan. Suatu hal lain yang dapat 

menganggu proses asimilasi adalah apabila golongan minoritas 

mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. 

2. Proses Disosiatif 

Proses disosiatif merupakan proses perlawanan (oposisi) yang dilakukan 

oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada 

suatu masyarakat, adapun tiga proses disosiatif yaitu: 

a. Persaingan adalah proses sosial, di mana individu atau kelompok-

kelompok yang berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada 
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bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum dengan 

cara menarik perhatian public agar dapat mempertajam prasangka yang 

telah ada, namun tanpa melakukan suatu ancaman atau kekerasan. 

b. kontraversion adalah proses sosial, yang berada pada persaingan, 

pertentangan bahkan pertikaian. 

c. Konflik adalah proses sosial, di mana individu dan kelompok memiliki 

perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu pertentangan 

pertikian berupa semacam fisik.
22

 

D. Faktor-faktor Yang Melandasi Terjadinya Interaksi 

a. Faktor Imitasi 

Faktor imitasi mempuntai peranan yang sangat penting dalaam proses 

interaksi social. Imitasi dapat menorong seseorang untuk mematuhi 

kaedah-kaedah dan nilai-nilai  yang berlaku. Kalua dilihat dari sudut 

negatifnya, imitasi mungkin saja yang ditiru adalah tindakan-tindakan 

yang menyimpang. Dan mungkin juga imitasi dapat melemahkan atau 

bahkan mematikan pengembangan daaya kreasi seseorang. 

b. Faktor Sugestik 

Faktor sugestik dapat berlangsun apabila seseorang memberi suatu 

pandangan atau sikap yang timbul dari dalam dirinya yang selanjutnya 

diterimah oleh pihak lain. Sugestik dapat berlangsun karena pihak yang 

menerima ddi landa oleh emosinya, hal ini menghambt daya berpikirnya 

maanusia secara rasional. 

c. Faktor Identifikasi 

Faktor identifikai merupakan kecenderunga-kecenderungan aatau 

keingina-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan 
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pihak lain. Proses ini berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), 

maupun dengan sengaja oleh karena sering kali seseorang memerlukan 

tipe-tipe ideal dalam proes kehiddupannya. Walaupun dapat berlangsun 

dengan sendirinya, proses identifikasi berlangsun dalam suatu keadaan 

diman seseorang yang berientifikasi benar-benar pihak lain (yang menjadi 

idelanya), sehingga pandangan-pandangan, sikap-sikap maupun kaidah-

kaidah yang berlaku pada pihak lain tidak dapat melembaga dan bahkan 

menjiwainya. 

d. Faktor Simpati 

Faktor ini merupakan suatu peroses di mana seseorang merasa tertarik 

pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan seseorang mempunyai 

peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada ssimpati 

adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk kerja sama 

dengannya.
23

 

E. Interaksi Masyarakat Pendatang dan Lokal Dalam Peradaban Islam  

 Agama Islam adalah agama yang di bawah nabi Muhammad saw. 

Sebagaimana dalam al-Qur‟an menyatakan bahwa nabi saw diutus sebagai 

rahmatan lil’alamin. Untuk mewujudkan cita-cita besar ini yaitu rahmatan 

lil’alamin di perlukan adanya interaksi sosial atau kerja sama antara umat 

manusia. 

 Seperti yang disebut dalam QS. Al-Hujjurat/49:13. 
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Elly M Setiadi, dkk., Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, h. 93-94 
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Terjemahannya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.
24

 

Pada ayat di atas, menjelaskan bahwa keanekaragaman adalah suatu 

keniscayaan atau kehendak ilahi. Allah menghendaki keanekaragaman agar setiap 

orang, setiap umat, setiap suku dan setiap bangsa saling kenal mengenal satu sama 

lain sehingga tali persaudaraan dan ikatan sosial lebih terjaling dengan erat. 

Adapun yang dimaksud dengan hubungan antar manusia dalam al-Qur‟an adalah 

adanya ciptaan Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti suku-

suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda-beda, serta warna 

kulit yang tidak sama agar manusia saling kenal mengenal satu sama lainnya 

supaya menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis dan penuh dengan 

kedamaian. Karna manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu 

sama lainnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu‟alaihi 

Wasallam: 

 خَ يْرُ الناسِ أنَْفعَُهنُْ للِناس

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang 

Lain”(HR.Ahmad) 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Putra 
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Hadis di atas menunjukan bahwa Rasullullah menganjurkan umat manusia selalu 

berbuat baik terhadap orang lain. Hal ini menjadi indikator bagaimana menjadi mukmin 

yang sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh kemanfataannya pada 

yang lain. Adakah dia berguna bagi orang lain, atau malah sebaliknya menjadi parasit 

buat yang lainnya 

Setiap perbuatan maka akan kembali kepada orang yang berbuat. Seperti kita 

memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan 

diri kita sendiri dan juga sebaliknya.  

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-isra/17:7. 

            

 Terjemahannya: 

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri” 
25

 

 Hubungan sosial atau interaksi dalam bahasa arab adalah silaturahim atau yang 

lebih dikenal dengan kata silaturahmi. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa hubungan 

sosial antara sesama manusia harus saling berbagi, karena adanya makna saling berbagi 

dengan kasih sayang, maksudnya saling bersilaturahmi atau melakukan hubungan atas 

dasar cinta dan kasih sayang. Interaksi, antar sesama manusia adalah hak orang yang 

beriman, yang jika diputuskan maka iman seorangpun putus. Adapun interaksi timbal 

balik menurut Ibnu Khaldum mengatakan bahwa dalam konsep Islam adalah makhluk 

yang berbeda dengan makhluk lainnya karena hal-hal sebgai berikut: 
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Manusia adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang mendambakan hidup 

bersama atau bermasyarakat (al-insan hayawan al-ijtima‟) 

Manusia sebagai makhluk yang berfikir (al-insan hayawan natiq) 

Manusia sebagai makhluk berpolitik (al-insan hayawan siyasi) 

Manusia adalah makhluk yang berekonomi (al-insan hayawan iqtishadi).26 

Beberapa cara yang dilakukan komunitas muslim agar dapat selalu 

berinteraksi. Hubungan dan kontak yang dilakukan oleh  komunitas muslim 

dikategorikan sebagai silaturahim yang dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu 

sebagai berikut: 

1. Silaturahim ritualitas religius adalah interaksi antar individu dan 

kelompok karena alasan perilaku yang sama. 

2. Silaturahim sosialitas religius adalah interaksi dalam kehidupan sosial 

budaya bermasyarakat karena alasan-alasan agama dengan acuan nilaI-

nilai konseptual ajaran Islam. 

3. Silaturahim politikal religious adalah interaksi antar komunitas muslim 

karena alasan-alasan politik dan kesatuan, serta kesamaan gerakan 

politik praktis dengan tetap mengacu pada niali-nilai politik islam. 

 Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang terjadi pada kaum Anshar dan kaum Muhajirin dari setiap 

kaumnya terdiri kebiasaan untuk berselisih dan bahkan berperang, kan tetapi 

setelah masuknya agama Islam Nabi Muhammad SAW berusaha 

mempersaudarakan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin dengan merancang 

piagam Madinah sehingga lahirlah suatu konsep toleransi antara umat beragama.
27
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Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Agama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h.69-70 
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Susmihara, Sejarah Peradaban Islam (Makassar: Alauddin Press, 20t12), h.130-131. 
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Awalnya tidak semua penduduk madinah menyetujui kehadiran Nabi 

Muhammad SAW dan juga pengikutnya, kaum musyrikin yang pada awalnya 

tidak ingin memeluk Agama Islam karen masih ingin mempertahankan 

kepercayaan leluhur nenek moyang mereka, tetapi lambat laun mereka mulai 

berbaur sehingga mereka memeluk Agama Islam dan berjuang di jalan Allah, 

Rasulullah SAW dalam menjaling dan memperat tali persaudaraan dengan kaum 

Anshar yakni dengan prinsip menanamkan perasaan yang mengutamakan 

persaudaraan dan sifat tolong menolong. Sikap kemurahan dan ketulusan hati 

kaum Anshar dalam membantu kaum Muhajirin dan begitu pula sebaliknya kaum 

Muhajirin dengan cara membalas dan menghargai kemurahan dan ketulusan hati 

kaum Anshar.
28

 

Setelah  wafatnya Rasulullah SAW yang tanpa meninggalkan wasiat 

kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya (kekhalifaan) sekolompok 

orang berpendapat bahwa Abu Bakar adalah orang tepat atas kekhalifaan, namun 

kelompok lain berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifaan ialah dari 

ahlu bait Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abi Thalib, 

selain itu masih ada sekolompok lain yang berpendapat bahwa yang paling berhak 

atas kekhalifaan ialah salah seorang dari kaum Quraisy yang termasuk dalam 

kaum Muhajirin gelombang pertama, kelompok lainnya juga berpendapat bahwa 

yang paling berhak atas kekhlifaan ialah kaum Anshar.
29

 

Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Isalm sangat tegang. 

Padahal semasa hidupnya Nabi bersusah payah dan berhasil membina 

persaudaraan sejati yang kokoh sesama pengikutnya, yaitu antara Kaum Muhajirin 
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Syaikh Syhafiyyurrahman Almubarakfuri, Sirah Nabawiah (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008), h.120-121. 
29

Ahma Amin, Islam Dari Masa ke Masa, Terjemahan dari Yaumul Islam (Bandung: 

Rosda, 1987), h.80 
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dan Kaum Anshar. Dilambatkannya pemakaman jenazah beliau menggambarkan 

betapa gawatnya krisis suksesi itu. Ada tiga golonngan yang bersaing keras dalam 

perebutan kepemimpinan ini yaitu; Kaum Anshar, Kaum Muhajirin dan Keluarga 

Hasyim.
30

 

F. Tinjauan Tentang Masyarakat 

 Masyarakat adalah sekolompok orang dalam sebuah sistem semi terbuka 

dan semi tertutup yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu –

individu yang berada dalam kelompok tersebut. masyarakat adalah istilah yang 

paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia (kesatuan 

sosial) baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam  bahasa sehari-hari. Dalam bahasa  

inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata lain” socius”, yang berarti  

“kawan” istiah masyarakat sendiri berasal dari arab “syirk” yang berarti bergaul. 

 Mengenai arti masyarakat, maka peneliti akan mengemukakan beberapa 

definisi masyarakat antara lain: 

1. Selo Someardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 

2. Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah 

hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri 

mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan 

dengan jelas.
31

 

 Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang 

bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, dimana faktor 
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Abdurrahman Mas‟ud, Sejarah Peradaban Islam (Cet.IV; Jakarta: Amzah, 2014), h.91-
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utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih tepat di antara 

anggotanya di banding dengan anggota lain  di  luar batas wilayahnya. Dalam 

mengklasifikasikan masyarakat lokal dapat di gunakan empat kriteria yang saling 

berkaitan yaitu: pertama, jumlah penduduk, kedua, luas,  kekayaan dan kepadatan 

penduduk daerah pedalaman, ketiga, fungsi-fumgsi khusus dari masyarakat 

setempat terhadap seluruh masyarakat, keempat, organisasi masyarakat setempat 

yang bersangkutan. Dalam masyrakat modern sering di bedakan antara 

masyarakat pedesaan(Rural Komuniti) dan masyarakat perkotaan (Urban 

Komuniti). 

 Masyarakat dapat diartikan sebagai tempat bersama yakni dalam sebuah 

wilayah geografis yang sama sebgai contoh bersama dalam sebuah rukun tetangga 

dalam komplek perumahan atau dalam sebuah kampung. 

 Masyarakat juga dapat diartikan sebagai tempat kepentingan bersama 

yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identiras seperti 

kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama 

berdasarkan identifikasi kebutuhn tertentu. Seperti halnya pada kasus orangtua 

yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus atau cacat fisik. 

 Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatana 

kehidupan, norma-norma, adat-istiada yang sama yang taat dalam lingkungannya. 

Tatanan kehidupan dan norma-norma yang mereka milki itulah yang menjadi 

dasar kehidupan sosial dalam lingkungannya, sehingga dapat membentuk suatu 

kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang khas. Suatu kelompok 

masyarakat juga dapat memberikan suatu suku atau kelompok yang datang pada 

suatu tempat tertentu dimana tempat tersebut telah di huni oleh individu-individu 

lain. 
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 Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia 

yang hidup bersama yang mengadakan  hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan juga saling tolong menolong.
32
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitin 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

mengunakan penyajian dan analisis data kualitatif, yaitu mengkaji objek yang 

mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui 

pengumpulan data yang diperoleh, atau mengdeskripkan fakta dilapangan dengan 

apa adanya. Penelitian kualitatif hanya berusaha mendeskripsikan atau 

mengungkapkan fakta dengan apa adanya sesuai kondisi dan keadaan yang 

sebenarnya sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan.
33

 

  Penelitian  ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

Interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Kelurahan 

Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Jenis penelitian kualitatif 

juga berusaha memahami pembentukan makna secara utuh dari seseorang.
34

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan 

Makassar, Kota Makassar Prov. Sul-Sel dengan kaitannya terhadap interaksi 

sosial yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Dan waktu penelitian yaitu pada 

bulan Agustus 2020. 

C. Pendekatan penelitian 

 Adapun pendekatan penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2007), 
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1. Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui sikap dan perilaku sosial 

masyarakat  Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar mengenai interaksi-

interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat. 

 Menurut pandangan Hasan Shadily mengatakan pendekatan sosiologis 

adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan anatar manusia yng menguasai 

hidupnya.
35

 

2. Pendekatan Teologi 

 Pendekatan ini dibutuhkan dalam penulisan yang berpedoman atau 

mengambil dasar dari Al-Qur‟an dan Hadist Nabi saw. terutama mengenai 

interaksi-interaksi dalam suatu masyarakat Kelurahan Maccini Parang. 

3. Pendekatan fenomenologi 

 Pendekatan ini merupakan suatu metode untuk memandang suatu gejala 

sebagaimana adanya. Dalam pendekatan fenomenologi dilakukan dengan situasi 

alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena 

yang terjadi yaitu, pada interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat 

pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar.  

D. Teknik pemilihan informan 

 Pada penelitian kualitatif, informan diambil dengan melihat kriteria. 

Informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan 

sebenarnya tentang objek penelitian, maka peneliti memilih informan yaitu. 
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Masyarakat lokal, masyarakat pendatang, toko  masyarakat,  pemerintah setempat 

dan toko aparat yang berada di Kelurahan Maccini Parang.  

E. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

1.  Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 

penelitian lapangan dengan melakukan interview, yang berarti kegiatan langsung 

ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dari narasumber dengan cara 

melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan Interaksi Sosial. Dalam penelitian 

ini yang menjadi informasi kunci adalah Masyarakat Pendatang dan Masyarakat 

Lokal di Kelurahan Maccini secara umum. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, 

atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat 

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.
36

 

Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data sekunder 

adalah berupa buku, jurnal, dan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, teknik yang akan digunakan yaitu observasi, 

interview/wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, penulis 

menggunakan teknik: 

a. Observasi 
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Surya, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85. 
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 Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis 

dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna 

mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan yaitu mengamati 

langsung interaksi sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di 

Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar Kota Makassar. Dalam 

pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar 

observasi dilapangan yaitu kamera ataupu handphone. 

b. Wawancara 

 Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat 

setempat sehingga dapat memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail.                                                                                                                                                                                                                                                                      

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti foto, 

kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada dilokasi penelitian 

dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 

G. Instrumen Penelitian 

 Upaya  memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrument 

penelitian. Eksistensi instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur 

penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan 

data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tolak ukur keberhasilan 

penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Instrumen 
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pengumpulan data adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian yaitu: 

a. Buku catatan dan alat tulis; digunakan oleh penulis untuk mencatat hal-hal 

yang penting dan menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

b. Kamera; digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat penulis melakukan 

wawancara dengan informan baik masyarakat local maupun masyarakat 

pendatang dan tokoh masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam 

penelitian yang dilakukan. 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Menurut Mudjuarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin di jawab. Melalui kerangkaian aktifitas tersebut, data 

kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhankan 

untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya 

dianalsis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, 

analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses 

secara linie, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.
37

 

 Menurut Miles (1994) dan faisal (2003) analisis data dilakukan selama 

pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik 

analisi model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan 

proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut: 

 

                                                           
37

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 

34. 
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1. Reduksi Data 

 Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan dengan hal-hal yang penting. 

2. Penyajian Data 

 Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan 

dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-

pola hubungan satu data dengan data lainnya. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih 

merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru 

dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh 

selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk 

penegasan kesimpulan. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah 

pengumpulan data selesai
38
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kota Makassar 

 

 
                    Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2020 

 

 Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 

memiliki luas wilayah 175,77 km persegi. Kota Makassar secara astronomis 

terletak antara 119°24‟17‟38” Bujur Timur dan 5°8‟6‟19” lintang selatan. Batas-

batas Kota Makassar berdasarkan posisi geografisnya yaitu sebelah Utara 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros, sebelah Selatan berbaasan 

langsung dengan Kabupaten Gowa, sebelah Barat berbatasan langsung dengan 

Selat Makassar dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. 

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan keinggian yang bervariasi 
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antara 1-25 meter diatas permukaan laut.
39

 Batas-batas wilayah administrasi Kota 

Makassar mencakup: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa;  

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.  

 Luas Wilayah ±175,75 km
2
 yang terdiri dari 15 kecamatan, yang dibagi 

menjadi 143 desa/kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT.
40

 Adapun kecamatan-

kecamatan yang berada di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Luas Wilayah Kota Makassar Tahun 2020 

No Kecamatan Luas (km
2
) 

1 Mariso 1,82 

2 Mamajang 2,25 

3 Tamalate 20,21 

4 Rappocini 9,23 

5 Makassar 2,52 

6 Ujung Pandang 2,63 

7 Wajo 1,99 

8 Bontoala 2,10 

9 Ujung Tanah 5,94 

                                                           
 

39
Badan Pusat Statistik, “Kota Makassar dalam Angka 2020”, Offical Website Badan 

PusatStatistik,https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/09/1/bc3a47054c386bac66a38333/

kota-makassar-dalam-angka-2020, (1 September 2020) 
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Badan Pusat Statistik, “Kota Makassar dalam Angka 2020”, Offical Website Badan 

PusatStatistik,https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/09/1/bc3a47054c386bac66a38333/

kota-makassar-dalam-angka-2020, (1 September 2020) 

https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/09/1/bc3a47054c386bac66a38333/kota-makassar-dalam-angka-2020
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/09/1/bc3a47054c386bac66a38333/kota-makassar-dalam-angka-2020
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/09/1/bc3a47054c386bac66a38333/kota-makassar-dalam-angka-2020
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/09/1/bc3a47054c386bac66a38333/kota-makassar-dalam-angka-2020


37 
 

 
 

10 Tallo 5,83 

11 Panakkukang 17,5 

12 Manggala 24,14 

13 Biringkanya 48,22 

14 Tamalanrea 31,84 

15 Kepulauan Sangkarran 0,55 

 Total  176,3 

   Sumber: BPS Kota Makassar 2020 

 Pada Kota Makassar terdapat 15 Kecamatan yang terbagi-bagi atas 

beberapa wilayah  dengan luas keseluruhan 175, 77 km persegi dan di antaranya 

adalah Kecamatan Makassar. Kecamatan Makassar adalah sebuah Kecamatan 

yang ada di Kota Makassar dengan luas wilayah 2,52 km persegi dan memiliki 14 

Desa/Kelurahan di antaranya yaitu Kelurahan Bara-barayya, Kelurahan Barana, 

Kelurahan Bara-Barayya Utara, Kelurahan Bara-Barayya Selatan, Kelurahan 

Bara-barayya Timur, Kelurahan Lariang Banggi, Kelurahan Maccini, Kelurahan 

Maccini Gusung, Kelurahan Maccini Parang, Kelurahan Maricayya, Kelurahan 

Maricayya Baru, Kelurahan Maradekayya, Kelurahan Maradekayya Utara, dan 

Kelurahan Maradekayya Selatan.
41
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2. Profil Kelurahan Maccini Parang 

Gambar 4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Kelurahan Maccini Parang 

Secara administrasi Kelurahan Maccini Parang berbatasan beberapa 

kelurahan yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Maccini 

Kecamatan Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan Bara- Baraya Timur dan 

Bara- Baraya Utara Kecamatan Makassar, sebelah Timur berbatasan dengan 

Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakukang dan Sebelah Barat berbatasan 

dengan Kelurahan Bara- Baraya Utara Kecamatan Makassar. Kelurahan Maccini 

parang adalah salah satu kelurahan yang berada pada Kecamatan Makassar, Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Maccini Parang memiliki kode 
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wilayah 73.71.03.1010. dan memiliki luas kurang lebih 0,05 kilometer pangkat 2, 

dengan jumlah pegawai 7 orang, dengan dengan jumlah RW 6 dan RT 31 
42

 

3. Arti dan Penamaan Kelurahan Maccini Parang 

Maccini Parang dalam bahasa Makassar berarti memandang hamparan 

tanah yang luas yang kemudian nama inilah yang digunakan sebagai nama 

Kelurahan Maccini Parang yang merupakan hasil pemekaran dari kelurahan 

Maccini yang artinya melihat. Seiring berkembangnya waktu warga mulai 

berdatangan Ke Kota Makassar baik dari Kabupaten atau Provinsi lain dari Kota 

Makassar untuk tinggal menetap maka kepadatan penduduk makin meningkat 

sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan pengawasan maka itu 

pemerintah memekarkan menjadi 3 yaitu Kelurahan Maccini, Kelurahan Maccini 

Gusung dan Kelurahan Maccini Parang karena Wilayah Maccini Parang dulunya 

adalah hamparan tanah yang luas maka di berikan nama Kelurahan Maccini 

Parang, pemekaran itu dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1996.
43

 

4.    Kependudukan 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Maccini Parang Berdasarkan Laporan Bulan Mei 2020. 

 L P L P L + P 

Masyarakat local 2.851 2.941 2.851 2.941 5.792 

Masyarakat 

pendatang 

     73      56      73      56    129 

JUMLAH 2.924 2.997 2.924 2.997 5.921 

           Sumber Data Kelurahan Maccini Parang Tahun 2020 

                                                           
42

 Sumber data; Kantor Lurah Maccini Parang, ( 2 Mei 2020) 
43

 Sumber data: Profil kantor Kelurahan Maccini Parang (2 Mei 2020) 
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 Dari tabel diatas jumlah masyarakat lokal berdasarakan data yang di 

peroleh dari kantor Kelurahan 5.792 orang dan jumlah masyarakat pendatang 

yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi 129 0rang, meskipun jumlah 

masyarakat pendatang tidak terdata secara administrasi tetapi jumlah masyarakat 

pendatang bisa di ketahui dari hasil wawancara dari ketua Rt dan Rw.  

 Adapun jumlah masyarakat pendatang dari berbagai suku yaitu: 

a. Suku Bugis 51 orang 

b. Suku Mandar 18 orang 

c. Suku Toraja 21 orang 

d. Suku Flores 39 orang 

 

5. Keagamaan  

 Kerukunan Ummat beragama dalam wilayah Kelurahan Maccini 

Parang dengan pemeluk agama yang ada antara lain : Islam, Kristen, 

Katholik, Hindu, Budha, sampai saat ini masih terjaling dengan baik. 

Adapun kegiatan keagamaan yang rutin terlaksana adalah pengajian 

majelis taklim yang berjalan setiap bulannya serta kegiatan pengkajian 

alqur‟an telah berjalan dengan baik. 

 

6. Sarana Kesehatan 

 Sarana kesehatan juga tidak kalah pentingnya dengan sarana 

kesehatan dalam kalangan hidup manusia.Masyarakat Kelurahan Maccini 

Parang memiliki kesehatan yang baik, fasilitas kesehatan pada wilayah 

tersebut cukup memadai karena pelayana kesehatan di wilayah Maccini 

Parang memenuhi standar yang telah di tetapkan. Pada Kelurahan 
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Maccini Parang terdapat 1 (satu) unit puskesmas untuk masyarakat 

setempat berobat dan apabila membutuhkan perawatan yang serius 

masyarakat setempat biasanya memilih untuk ke rumah sakit yang lebih 

ahli pada bidangnya dan memiliki peralatan yang lebih lengkap. 

 

7. Pendidikan dan Pekerjaan 

 Masyarakat Kelurahan Maccini Parang memiliki pendidikan yang 

berbeda-beda  mulai dari yang belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD, 

SLTP, SLTA, D3, S1 S2 dan S3. Jadi Masyarakat Kelurahan Maccini 

Parang merupakan masyaraat yang modernisasi yang mengikut sesuai 

perkembangan zaman, yang menempuh pendidikan mulai SD sampai 

kejenjang Master. Adapun pekejaan pada Masyarakat Kelurahan Maccini 

Parang juga berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 

Masyarakat Maccini Parang mencari nafkah mulai dari Aparatur pejabat 

Negara, Tenaga Pengajar, Wiraswasta, Pengusaha, Nelayan, Pelajar dan 

Mahasiswa, Tenaga Kesehatan, Pensiunan dan pekerjaan lainnya. 

Masyarakat setempat memenuhi kehidupannya masing-masing sesuai 

pekerjaan mereka, tekun dan bahkan ada yang membuat usaha sampingan 

untuk tambahan penghasilan dalam keluarganya.  

B. Bentuk Interaksi Sosial antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat 

Pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota 

Makassar 

 Salah satu cara mempererat persaudaraan dan toleransi antara 

Masyarakat pendatang dan masyarakat lokal baik itu umat muslim maupun Non 

muslim di Kelurahan Maccini Parang Makassar, demi terciptanya perdamaian dan 

kebahagian yang bersifat universal. Peneliti melihat bahwa permasalahan 



42 
 

 
 

perbedaan suku maupun agama tidak membuat masyarakat pendatang sulit 

berinteraksi dengan masyarakat lokal di Kelurahan Maccini Parang Makassar, 

mereka hidup berdampingan dan rukun, saling menghargai dan menghormati 

tanpa ada pemisah yang menyebabkan ketegangan-ketegangan bahkan sampai 

pada konflik.  

 Mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal di Keluarahan Maccini Parang Makassar terdiri atas dua yaitu 

proses asosiatif yang terdiri dari kerjasama, asimilasi dan akomodasi. Adapun 

proses disosiatif terdiri dari persaingan, kontraversi dan pertentangan/pertikaian. 

Namun dari ketiga bagian proses disosiatif yang ada di Kelurahan Maccini Parang 

Makassar, hanya persaingan dan konflik yang terjadi. Dalam hal ini, bentuk 

persaingan tersebut adalah persaingan ekonomi yang sehat dan sportif di 

Kelurahan Maccini Parang Makassar. Peneliti akan menguraikan hasil dari 

penelitian mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal di Kelurahan Maccini Parang Makassar, yaitu: 

1. Asosiatif  

 Interaksi sosial yang bersifat asosiatif yaitu interaksi yang mengarah 

kepada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan/gabungan). Bentuk interaski sosial 

terbagi menjadi beberapa bagian: 

a. Kerjasama 

Timbulnya kerjasama dalam suatu masyarakat apabila orang menyadari 

bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama pada 

saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian 

terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 
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tersebut.
44

 Begitu pun yang dilakukan masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal di Kelurahan Maccini Parang Makassar mereka saling 

bekerja sama dalam hal bergotong royo seperti kerja bakti yang 

dilakukan setiap pekan di Lingkungan stempat, kerjasam dalam bisnis 

misalnya masyarakat lokal di Kelurahan Maccini Parang mata 

pencahariannya adalah pedagang/pengusaha, dan kebanyakan masyarakat 

pendatang yang dijadikan sebagai karyawan/buruh, dengan adanya 

kerjasama dalam bidang pekerjaan sehingga masyarakat pendatang bisa 

menambah biaya kebutuhan sehari-harinya. 

  Kerjasama yang baik maka interaksi terhadap sesama baik umat 

muslim maupun non muslim akan berjalan dengan baik. Penelitian ini 

mewawancarai beberapa informan yang mengetahui masalah kerja sama 

yang terjalin antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal di 

Kelurahan Maccini Parang dilihat dalam kesehariannya dan untuk melihat 

bentuk kerjasama individunya. Adapun ungkapan dari bapak Khairil, yang 

mengatakan bahwa: 

Orang-orang di sini dalam hal kerja samanya itu sangat baik. Kami 

kerja bakti setiap pekan, kami berbaur dan saling membantu, baik 

itu ketika saya mau pinjam alat seperti sekop, cangkul dan lain 

sebagainya, mereka tidak sungkan-sungkan untuk 

meminjamkannya.
45

 

  Ungkapan informan di atas tidak jauh berbeda dengan yang 

dikatakan oleh ketua Rw Bapak Hasan Bakaring yang mengatakan bahwa: 

Meskipun sudah ada petugas kebersihan dari pemerintah yang 
membersihkan lingkungan ini, tapi kami tidak terlalu berharap 
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 73. 
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Khairil (39 tahun), Ketua RT, Wawancara, Kelurahan Maccini Parang Makassar, 21 

Agustus 2020. 



44 
 

 
 

dengan mereka. Kami bersama-sama di Kelurahan Maccini Parang 
ini tetap melakukan kerja bakti yang lakukan setiap hari minggu.

46
  

  Begitupun yang dikatakan oleh bapak Syahrir selaku pengurus 

masjid Nurullah: 

Masyarakat disini dek hampir setiap tahun mengadakan kurban dan 

salah satu tempatnya di Masjid Nurullah, Dalam pelaksanaan 

kurban masyarakat disini saling bekerja sama dalam proses 

penyembelihan, pemotongan, penimbangan, pembungkusan dan 

juga pembagian daging kurbannya, kami juga tidak membeda-

bedakan masyarakat, baik itu masyarakat pendatang maupun 

masyarakat asli sini.
47

 

Kerjasama juga tidak hanya meliputi pekerjaan yang dilakukan secara 

bersamaa, tetapi juga dalam hal kepedulian individu kepada individu lainnya 

seperti menjenguk orang sakit atau membantu seseorang yang terkena musibah. 

Untuk mengetahui kepedulian masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang di 

Kelurahan Maccini Parang, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat lokal 

Ibu Tanrialing, yang mengatakan bahwa: 

Ketika ada salah seorang tetangga maupun kerabatnya yang 

berduka, Ia juga ikut merasakan apa yang meraka rasakan, dan ikut 

melayak. Baik itu umat Muslim maupun yang non muslim.
48

 

  Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Sultan masyarakat 

pendatang yang mengatakan bahwa: 

Kalau ada yang berduka kamu juga datang turut berduka, kenal 

atau tidak apalagi itu dikatakan tetangga kami harus datang dan 

menyubangkan sedikit bentuk kepedulian kami, begitupun dengan 

meraka. Semisal ada acara kondangan kami juga datang jika di 
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Hasan Bakaring (59 tahun), Ketuan RW 4, Wawancara, Kelurahan Maccini Parang 

Makassar, 20 Agustus 2020. 
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 Syahrir (38 tahun), Pengurus Masjid, Wawancara, Kelurahan Maccini Parang 
Makassar, 14 Februari 2021. 
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Tanrialing (75 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Maccini Parang 

Makassar, 21 Agustus 2020 
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undang, kami sudah bisa berbaur, dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan.
49

 

  Jadi sesuai ungkapan informan di atas, bahwa masyarakat 

pendatang dan masyarakat lokaL di Kelurahan Maccini Parang Makassar 

sangat terjalin dengan baik dan saling menghargai satu sama lain meskipun 

mereka berbeda Suku, Ras dan Keyakinan. 

b. Asimilasi 

Bentuk dari asimilasi yang terjadi di Kelurahan Maccini Parang 

Makassar yaitu melalui perkawinan. Asmilasi melalui perkawinan 

merupakan ikatan suci yang terjadi dalam proses kehidupan umat 

manusia. Demikian pula perkawinan pada masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal di Kelurahan Maccini Parang, sekalipun  mereka 

berbeda Suku, beberapa di antara mereka hidup dalam rumah tangga 

yang rukun dan damai. Menurut hasil wawancara dari Bapak Sulaiman, 

yang mengatakan bahwa: 

Kami sudah lama tinggal di Kelurahan Maccini Parang sekitar 
beberapa puluh tahunan. Saya punya istri keturunan Bugis dan juga 
mempunyai banyak keluarga di Sinjai dan Bulukumba, saya sudah 
mengetahui kebiasaan maupun adat-istiadat dengan orang-orang 
asli Bugis dan sudah menyesuaikan diri sesuai dengan kebiasaan 
yang dilakukan masyarakat di sini.

50
 

 

  Menurut peneliti bahwa perkawinan yang terjadi antara masyarakat 

pendatang dengan masyarakat lokal di Keluarahan Maccini Parang 

memang biasa terjadi, jika mereka sudah saling suka dan sudah merasa 

cocok sekalipun mereka berbeda suku. 

b. Akomodasi  
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Akomodasi merukapan suatu cara untuk menyelesaikan suatu 

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak 

kehilangan kepribadiannya.
51

 Akomodasi menunjuk pada usaha-usaha 

manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu suatu usaha-usaha 

untuk mencapai kestabilan. 

  Akomodasi yang terjadi di Keluarahan Maccini Parang Makassar 

antara Masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal, terjadi 

penyesuaian terhadap permasalahan-permasalahan atau ketidaksesuaian 

senantiasa terjadi, mereka melakukan hal tersebut untuk tetap menjaga 

integrasi yang telah terjalin selama ini. Sebagaimana ungkapan oleh Ibu 

Sabrawati, yang mengatakan bahwa: 

Kami hanya pendatang yang tinggal di Kelurahan Maccini Parang, 
kami mengharagai dan menghormati masyarakat lokal baik yang 
berbeda keyakinan, begitupun sebaliknya. Silaturahmi kami pun 
sangat baik karena betul-betul kami jaga keharmonisan yang sudah 
lama terjalin. Sehingga kami mampu menempatkan persoalan-
persoalan apapun, baik persolan agama maupun persoalan 
masyarakat secara umum sesuai keadaannya.

52
 

  Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Sultan selaku 

masyarakat pendatang, yang mengatakan bahwa: 

Kehidupan kami yang damai dimana masyarakat di sini saling 
toleransi, menghargai dan menghormati, karena kami sadar 
sebagai umat ciptaan Tuhan untuk saling mengasihi dan tidak 
untuk saling membenci serta membeda-bedakan manusia, baik 
yang umat muslim maupun non muslim. Masyarakat lokal 
Kelurahan Maccini Parang bisa menerima keberadaan kami di 
sisi, dan kami harus tahu diri apa yang kami lakukan.

53
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  Penjelasan yang dikemukakan oleh kedua informan di atas, 

merupakan gambaran nyata terciptanya akomodasi di Kelurahan Maccini 

Parang Makassar sangat terpelihara dengan baik. 

2. Disosiatif  

 Interaksi sosial yang sifatnya disosiatif ialah keadaan realitas sosial dalam 

keadaan disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar-anggota 

msayarakat. Proses sosial disosiatif itu dipicu oleh adanya ketidaktertiban sosial 

atau social disorder. Keadaan ini memunculkan disentegrasi sosial akibat dari 

pertentangan antar-anggota masyarakat tersebut.
54

 Proses disosiatif terdiri dari 

persaingan, kontraversi, dan pertentangan/pertikaian. Namun berbeda halnya 

dengan realitas yang terjadi di Kelurahan Maccini Parang Makassar, di mana 

diantara ketiga bagian dari proses disosiatif, hanya konflik dan persaingan saja 

yang terjadi. Bentuk persaingan tersebut ialah persaingan ekonomi yang sehat dan 

sportif. 

a. Persaingan 

 Masyarakat di Kelurahan Maccini Parang baik masyarakat pendatang 

maupun masyarakat lokal merupakan makhluk sosial, sehingga dapat dipastikan 

bahwa proses sosial dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa ada muncul 

persaingan, namun persaingan yang dimaksud adalah persaingan yang sehat, agar 

dapat menikmati suasana kehidupan yang lebih baik. Adapun hal yang menjadi 

sumber persaingan di Kelurahan Maccini Parang Makassar adalah persaingan 

dalam Bidang Perekonomian. 

 Persaingan ini terjadi sebab akibat dari keterbatasan jumlah benda-benda 

pemuas kebutuhan manusia, sementara banyak pihak yang saling 
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membutuhkannya.
55

 Tingkat ekonomi yang tinggi atau rendah dapat 

mempengaruhi prestasi dalam kehidupan masyarakat secara umum. Demikian 

halnya yang terjadi pada masyarakat pendatang dan masyarakat lokal di 

Kelurahan Maccini Parang Makassar yang menggantungkan kehidupannya pada 

mata pencaharian yakni berdagang. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan 

pengujung ataupun pembeli agar barang dagangannya laku. Namun, persaingan 

mereka yang dimaksud di sini sehat dan sportif. Sebagaimana ungkapan oleh 

Bapak M.Rais yang mengatakan bahawa: 

Di sini saya mempunyai warung makan Pallu Basa begitupu 
mereka mempunyai warung makan pula seperti Coto Makassar. 
Jadi kita sama-sama mencari rezeki dan untung, saya menjual Pallu 
Basa dengan harga yang sesuai dan rasa yang membuat tertarik 
pengunjung, begitupun sebaliknya dengan meraka. Kalaupun ada 
persaingan tidak sehat hanya ada beberapa orang saja dan bahkan 
kejadian itu sudah lama terjadi.

56
 

 Peryataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Sulaiman salah satu Tokoh 

Masyarakat yang berdagang di Kelurahan Maccini Parang, yang mengatakan 

bahwa: 

Masing-masing orang punya rezeki yang berbeda-beda. Persaingan 
disini yaitu persaingan sehat. Orang-orang di sini yang memiliki 
usaha dagang sistemnya bagus, persaingan didalamnya lebih bagus, 
harga bagus, betul-betul mencari untung, tidak seperti persaingan-
persaingan yang terjadi di kalangan masyarakat lainnya.

57
 

 Pernyataan kedua masyarakat di Kelurahan Maccini Parang Makassar, 

dapat dipahami bahwa terjadi persaingan secara sehat antara masyarakat 

pendatang dan masyarakat lokal. Dengan kata lain, persaingan dilakukan secara 

sehat atau sportif. 

b. Pertikaian (konflik) 
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 Kehidupan  sosial khususnya masyarakat Maccini Parang 

Makassar tentunya tidak lepas yang namanya konflik, sehingga dapat 

dipastikan bahwa proses sosial dalam hidup bermasyarakat akan 

senantiasa muncul yang namanya pertikaian. Konflik antara masyarakar 

lokal dan masyarkat pendatang yang dulu pernah terjadi di Kelurahan 

Maccini Parang, sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. Namun konflik 

di wilayah maccini parang yang masih sering terdengar di telinga saat ini 

itu pemicunya para pemuda yang sering mabuk-mabukan yang dimana 

jikalau mereka sudah  mengkomsumsi minum-minuman keras dan 

mabuk terkadang mereke rese dan bahkan melemper rumah warga 

Sebagaimana ungkapkan bapak khairil selaku ketua Rt, beliau 

mengatakan bahwa: 

Konflik yang terjadi di Kelurahan Maccini Parang ini di sebabkan 
karena pemuda yang sering mabuk sehingga mereka berbuat hal-
hal yang membuat masyarakat resah yang terkadang melempari 
rumah warga, nah dari situlah memicu pertikaian antar masyarakat 
yang satu dengan yang lainnya.

58
 

Jadi penjelasan informan di atas mempertegas bahwa di Kelurahan 

Maccini Parang pernah terjadi yang namanya pertikaian (konflik), tetapi sekarang  

sudah tidak lagi terjadi yang namanya konflik antara etnis dan juga masyarakat 

lokal dan masyarakat pendatang, melainkan konflik antar kelompok yang 

pemicunya itu pemuda yang sering mabuk-mabukan. 
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C. Faktor yang Mendorong dan Menghambat terjadinya Interaksi Sosial 

antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang di Kelurahan 

Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar 

Interaksi  sosial merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa 

tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan 

dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi ditentukan oleh proses 

interaksi yang terjadi. Interaksi sosial terjadi dimasyarakat tertentu memiliki 

komponen-komponen yang menjadi pendorong serta penghambat. 

 Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di lapangan 

menunjukkan faktor pendorong dan penghambat interaksi sosial  antara 

Masyarakat Lokal dan Masyarakat pendatang sebagai berikut: 

1. Faktor pendorong 

 Faktor pendorong dalam suatu interaksi sosial merupakan hubungan-

hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Gillin dan Gillin, suatu interaksi 

sosial tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dua hal yakni adanya kontak sosial 

(social contat) dan adanya komunikasi.
59

 

 Kontak sosial merupakan tahapan pertama terjadinya interkasi sosial. 

Komunikasi sebagai sebuah proses memaknai segala yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap sikap, perilaku, perasaan-perasaan sehingga seseorang 

membuat reaksi-reaksi terhadap informasi berdasarkan pada pengalaman yang 

pernah dialami. Sebagaimana ungkapan informan di lapangan, yang mengatakan 

bahwa: 
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Masyarakat Maccini Parang memiliki komunikasi yang baik, karena 

menurut warga disini komunikasilah yang lebih penting terkhusus kepada 

masyarakat pendatang, saya mendatangi langsung orang yang baru datang di 

wilayah Maccini Parang untuk berbincang-bincang menanyakan hal-hal 

yang sepantasnya dan dari situlah kami memulai ikatan komunikasi yang 

baik untuk memperat silaturahmi kami.
60

 

 Jadi sesuai ungkapan informan di atas bahwa komunikasi yang terjadi 

pada masyarakat Kelurahan Maccini Parang terjaling dengan baik karena mereka 

mengutamakan yang namanya komunikasi. Pengenalan terlebih dahulu unuk 

memulai interaksi sosial yang lebih baik. 

 Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam interaksi Masyarakat 

pendatang dan Masyarakat Lokal Kelurahan Maccini Parang yakni kemampuan 

diri Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal. Sebagaimana ungkapan 

oleh salah satu Ketua RT yang mengatakan bahwa: 

Komunikasi yang kami lakukan biasanya menggunakan bahasa masing-

masing, misalnya saya bertanya menggunakan bahasa Makassar dengan 

orang Bugis, orang Bugis tetap menjawab dengan bahasa Bugis tetapi 

dengan yang sopan. Kami berduanya saling mengerti dan perlu proses 

penyusuaian.
61

 

 Hasil wawancara penulis di atas dengan informan mempertegas bahwa 

adanya saling toleransi terhadap sesama dan memberikan kesempatan untuk 

menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. 

 Salah satu faktor pendorong interaksi sosial masyarakat pendatang 

dengan masyarakat lokal karena adanya kegiatan-kegiatan yang di adakan dalam 

suatu kelurahan, semua masyarakat yang datang dan terlibat pada kegiatan 
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tersebut bertemu dan saling berinteraksi satu sama lain. Sebagaiaman ungkapan 

oleh informan yang mengatakan bahwa: 

Disini Masyarakat pendatang dan Masyarakat Lokal saling bertemu ketika 

ada acara penikahan, aqiqah, pengadaan gotong royong dan lain-lain. 

Adanya acara mereka melakukannya dengan bersama-sama, mereka turut 

berpartisipasi dan mengambil tugas masing-masing. Walaupun mereka 

berbeda suku, namun jiwa tolong menolongnya sangat kuat sehingga 

masyarakat disini  sudah seperti saudara.
62

 

 Jadi dari wawancara dengan informan di atas menegaskan bahwa 

masyarakat lokal dan masyarakat pendatang tersebut tetap menjaling silaturahmi 

yang baik meskipun mereka berbeda suku, agama, ras, dan budaya tetapi tetap 

satu dalam suatu kelompok masyarakat. 

2. Faktor Penghambat 

 Selain ada faktor yang mendorong interkasi sosial ada juga faktor yang 

menghambat terjadinya proses interkasi, penghambat-penghambat tersebut jika 

tidak diatasi dengan benar akan membuat proses terjadinya interaksi sosial 

menjadi gagal.Adapun salah satu faktor penghambat interaksi sosial antara 

Masyarakat pendatang dan Masyarakata Lokal di Kelurahan Maccini Parang yaitu 

adat atau kebiasaan, rasa takut dan konflik.  

 Sangat sulit untuk mempengaruhi seseorang jika sudah dikaitkan dengan 

adat atau kebiasaanya, masyarakat akan menolak terjadinya bentuk-bentuk sosial 

yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, Sebagaimana ungkapan dari informan 

yang mengatakan bahwa: 

Orang-orang sini dek datang dari berbagai suku yang memiliki berbagai adat 
atau kebiasaan yang berbeda-beda diantaranya suku bugis, mandar, toraja 
dan flores. Contohnya saja yang tinggal di belakang rumah saya dek, 
mereka itu kebanyakan dari suku flores yang kebiasaannya jikalau mereka 
sudah berkumpul, ketemu dengan kerabat atau keluarganya pasti mereka 
mengadakan pesta kecil-kecilan ya katanya mereka sih cuman minum 
sedikit sambil nyanyi-nyanyi, tapi terkadang juga jikalau mereka sudah 
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kelewatan caranya minum dan sudah mulai mabuk ya cara nyanyinya sudah 
ngawur dan terkadang saya juga jengkel karena mereka menggangu istirahat 
saya. 

63
 

 Pernyataan dari informan di atas merupakan faktor yang menghambat 

interaksi Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal Kelurahan Maccini 

Parang karna perbedaan adat atau kebiasaan yang mereka bawah dari daerahnya 

ke daerah yang dia tempati tinggal sekarang yang menghanbat proses interakasi 

sosial. Begitupun yang di ungkapan oleh bapak khairil, beliau mengatakan:  

Kalau di wilayah maccini parang dek, biasa terjadi yang namanya tawuran 

antar kelompok atau antar anak lorong satu dan lainnya. Entah itu biasa 

karena dipicu oleh masaalah kecil dan juga kadang karena dalam keadaan 

mabok mi toh. Sehingga sering terjadi tawuran disini. Tapi kan ini 

masyarakat pendatang baru mengalami hal demikian, sehingga mereka itu 

mallak (takut) untuk berbaur dengan masyaakat disini. Sedangkan warga 

disini kan sudah diangap biasami hal seperti itu.
64

 

 Pernyataan dari informan diatas, yang menjadi salah satu dari faktor 

penghambat terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat 

pendatang, salah satunya karena perbedaan latar belakang yang berbeda dimana 

sebelumnya mereka dilahirkan dari asal yang berbeda kemudian bertemu di 

maccini parang ini. Misalnya yang dari luar makassar yang tempat tinggalnya jauh 

dari kota, kadang tidak menemui kebisisngan karena tawuran dan pertentangan 

akan konflik. Masyarakat lokal yang sudah sering menyaksikan kejadian ini 

memberikan respon biasa, sedangkan masyarkat pendatang merasa takut dan 

segang untuk berbaur dengan warga lokal.  
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D. Tinjaun Islam tentang Interaksi Sosial Masyarakat Lokal dan 

Masyarakat Pendatang di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan 

Makassar  

 Menurut pandangan Islam tentang interaksi sosial masyarakat Pendatang 

dengan Masyarakat lokal adalah Islam yang mengembang predikat agama 

universal yang sempurna juga memiliki pembahasan mengenai interaksi sosial 

yang mendalam, bahkan termasuk asas-asas utama keislaman. Dalam islam 

dikenal prinsip dasar hablum minallah (hubungan manusia dengan Allah) dan 

hablum minannaas (hubungan manusia dengan manusia). 
65

 

 Dalam Agama Islam yang mengajarkan tentang interaksi yaitu Piagam 

Madinah, Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi 

Muhammad Saw. Yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan 

suku-suku dan kaum penting di Yastrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 

622 masehi. Ketika Nabi Muhammad Saw dan umat Islam tiba di Madinah, di 

wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan. Mereka antara lain: Muslim yang 

terdiri dari Muhajirin dan Anshar, orang-orang Yahudi: Banu Qainuqa di sebelah 

dalam, Banu Quraiza di Fadak, Banu‟n-Nadzir tidak jauh dari sana dan Yahudi 

Khaibar di Utara. Untuk kaum Muhajirin dan Anshar sudah ada solidaritas 

sebagai muslim. Namun untuk golongan Aus dan Khazraj ini sangat rentan sekali 

terjadi konflik. Maka untuk menghentikan potensi konflik antar Bani Aus dan 

Bani Khazraj, juga dengan golongan lain, Nabi Muhammad Saw setelah 

berdiskusi dengan Abu Bakar Ash Shidiq, Umar bin Khattab dan sejumlah 

sahabat membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis. Dalam dokumen yang 

kemudian dikenal dengan Piagam Madinah itu ditetapkan sejumlah hak dan 
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kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi dan komunitas lain di 

Madinah.  

Piagam Madinah dibuat pada tahun 622 Masehi di awal-awal Nabi Muhammad 

Saw dan umat islam tiba di Madinah, yang sebelumnya dikenal dengan Yastrib. 

Piagam Madinah terdiri dari beberapa pasal yaitu: 

1. Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai kebiasaan mereka, 

bahu-membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar 

tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukmimin. 

2. Banu „Awf, sesuai kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat 

diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin. 

3. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang ang berat 

menanggung utang diantara mereka, tetapi membantunya dengan baik 

dalam pembayaran tebusan atau diat. 

4. Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan 

sekutu mukmin lainnya, tampa persetujuan darinya. 

5. Orang-orang mukmin yang takwa harus menantang orang diantara 

mereka mencari atau menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, 

melakukan permusuhan atau kerusakan dikalangan mukminin. 

Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya sekalipun dia anak dari 

salah seorang diantara mereka. 

6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya 

lantaran (membunuh) orang kafir tidak boleh pula orang mukmin 

membantu orang kafir (membunuh) orang beriman. 
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7. Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka. 

Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada 

golongan lain. 

8. Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita berhak atas 

pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terdzalimi dan 

ditentang olehnya. 

 Selain dari pada piagam Madinah  penulis juga memberi 

gambarang interaksi sosial dalam Islam yang secara universal, Islam 

menganjurkan silaturahmi baik antara individu yang satu maupun 

individu yang lain, baik antar anggota keluarga yang dekat maupun 

yang jauh, apakah mahram ataupun bukan. Islam juga melarang kita 

untuk memutuskan tali silaturahmi “pemutusan hubungan silaturahim” 

karan memutuskan tali silaturahmi adalah dosa besar. Sebagaimana 

dalam Hadist Riwayat Bukhari, Muslim 

حِمِ  .ايَدَْخُلُ اْلجَنَّةَ قاَطِع    يعَْنىِ قاَطِعُ الرَّ

“Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim” 

(HR. Bukhari, Muslim). 

 Dalam pandangan Islam tidsk bolehkan orang mukmin untuk 

membeda-bedakan, apalagi menjelek-jelekan orang lain sebagaimana 

dalam surah AL-Hujurat ayat : 13 

  

انُْثٰى  نْ ذَكَرٍ وَّ ا خَلَقْنٰكُمْ مِّ هَا النَّاسُ اِنَّ ايَُّ وَجَعَلْنٰكُمْ يٰٰٓ
 ِ
ٰ
قَبَاۤى ِلَ لتَِعَارَفوُْا ۚ اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اّللّ شُعُوْبًا وَّ

َ عَليِْمٌ خَبِيْرٌ 
ٰ
 اتَْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اّللّ
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Terjemahannya: 

Hai manusia sungguh, kami telah menciptaka kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang paling bertakwa. 

 Tujuan dari surah Al-Hujurat ayat 13 agar manusia saling 

mengenal dan prinsip dasar hubungan manusia itu beragam, karena 

mereka di jadikan Allah Berbangsa-bangsa dan suku-suku dengan 

keragaman itu. Allah menghendaki agar manusia saling mengenal, 

semakin dekat pengenalan kepada individu laiinya maka semakin 

terbuka peluang kerja sama dan saling memberi manfaat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dari hasil penelitia penulis mengenai hubungan sosial 

antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang di Kelurahan Maccini Parang 

Kecamatan Makassar Kota Makassar. Maka dapat di tarik keseimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk-bentuk hubungan sosial antara masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal Kelurahan Maccini Parang yaitu: 

a. Asosiatif 

1. Kerjasama dapat terjadi karena di dorong oleh kesamaan tujuan 

atau manfaat yang akan di peroleh dalam kelompok tersebut, faktor 

pendorong adanya kerjasama ialah adanya kepentingan bersama. 

2. Asimilasi merupakan proses perkawinan yang berbeda suku terjadi 

di Kelurahan Maccini Parang untuk memenuhi kebutuhan 

sosialnya sebagai mahkluk sosial. 

3. Akomodasi merupakan proses sosial yang di tandai dengan adanya 

upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar 

orang perorangan atau antar kelompok sosial yang diikuti pula 

usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses-

proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. 

b. Disosiatif 

1. Persaingan yang sehat dan sportif merupakan proses sosial di mana 

orang perorangan atau kelompok melalui bidang-bidang kehidupan 

yang ada pada masa tertentu menjadi pusat perhatian public. 

Adapun bentuk persaingan yang terjadi di Kelurahan Maccini 
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Parang adalah persaingan yang sehat dan sportif di bidang 

perekonomian. 

2. Pertikaian yang terjadi di masyarakat Kelurahan Maccini Parang 

pada saat ini sudah tidak terjadi lagi. Pertikaian pernah terjadi 

tetapi sudah lama sekali dan itu hanyak di sebabkan karena pemuda 

yang mabuk. 

2. Faktor pendorong dan penghambat interaksi sosial antara Masyarakat 

Pendatang dengan Masyarakat Lokal Kelurahan Maccini Parangyaitu: 

a. Salah satu faktor pendorong interaksi sosial masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal karena adanya acara nikahan, aqiqah, gotong royong, 

dan sebagainya dalam masyarakat Maccini Parang sehingga kedua 

masyarakat tersebut bertemu lalu berinteraksi dan menjalin suatu kerja 

sama yang baik. 

b. Faktor penghambat interaksi sosial antara masyarakat pendatang dan 

masyarakat lokal karena adanya sebagian masyarakat pendatang 

memiliki perbedaan keyakinan sehingga pada saat acara-acara hari 

Raya Islam Masyarakat Lokal Maccini Parang Makassar mislnya, 

memperingati Isra‟Miraj‟ di Mesjid, tentu saja masyarakat pendatang 

yang mempunyai keyakinan berbeda tidak ikut dalam perayaan 

Isra‟Miraj‟ tersebut. 

3. Tinjauan Islam terhadap interaksi sosial antar masyarakat pendatang 

dengan masyarakat lokal yaitu Islam yang mengembang predikat agama 

universal yang sempurna juga memiliki pembahasan mengenai interaksi 

sosial yang mendalam, bahkan termasuk asas-asas utama keislaman. 

Interaksi sosial dalam Islam juga tidak jauh berbeda dengan interaksi 

sosial pada umumnya yaitu hubungan dengan individu, individu dengan 
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kelompok dan kelompok dengan kelompok, seperti saling sapa, berjabat 

tangan, ukhuwah islamiyah, silaturahmi, dan sebagainya. 

B. Implikasi Penelitian 

 Penelitian ini di harapakankan kepada Masyarakat Pendatang dan 

Masyarakat Lokal di Kelurahan Maccini Parang Makassar, agar tetap menjalin 

kerjasama antar sesama masyarakat baik yang umat muslim maupun yang non 

muslim agar tetap tercipta kehidupan yang harmonis  dan toleransi yang di 

pandang sebagai penyangga kelangsungan hidup di masa-masa akan datang. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Siapa nama Bapak/Ibu? 

2. Berapa umur Bapak/Ibu? 

3. Apa jabatan Bapak/Ibu? 

4. Begaimana hubungan sosial Bapak/Ibu dengan masyarakat 

pendatang? 

5. Bagaiman bentuk hubungan sosial yang terjadi antara masyarkat lokal 

dengan masyarakat pendatang? 

6. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan anatar masyarakat lokal 

dengan masyarakat pendatang? 

7. Bagaimana perilaku masyarakat pendatang terhadap masyarakat 

lokal? 

8. Apa yang menghambat hubungan sosial masyarakat pendatang dengan 

masyarakat lokal? 

9. Apa yang mendorong hubungan sosial masyarakat lokal dengan 

masyarakat pendatang? 

10. Bagaiman interaksi sosial masyarakat lokal dengan masyarakat 

pendatang? 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

 DAFTAR INFORMAN PENELITIAN  

 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN Masyarakat  

1 Hasan Bakaring 59 Ketua RW 4 Lokal 

2 Karaeng Jaling 76 Tokoh Masyarakat Lokal 

3 Khairil 39 Ketua RT Lokal 

4 M. Rais 50 Pejual Pallubasa Pendatang 

5 Sultan 54 Pengusaha Pendatang 

6 Sulaiman 44 Penjual Coto Lokal 

 

7 

Sabrawati 32 Tokoh Masyarakat Pendatang 

8 Suniarti 30 Tokoh Masyarakat Pendagang 

9 Tanrialing 75 Tokoh Masyarakat Lokal 

10 Syahrir 35 Pengurus masjid Lokal 
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Foto setelah wawancara bersama Bapak Hasang Bakaring (Ketua RW 4) 

 Pada tanggal 20 Agustus 2020. 
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Foto Setelah wawancara bersama  Bapak Khairil (Ketua RT) 

 Pada tanggal 21 Agustus 2020. 

     

Foto saat wawancara bersama Bapak M. Rais (Penjual Palluabasa) 

Pada tanggal 21 Agustus 2020. 
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Foto setelah wawancara bersama Karaeng Jalling dan Ibu Tanrialing 

Pada tamggal 21 Agustus 2020 

 

Foto setelah wawancara bersama Bapak Sultan (Pengusaha) 

Pada tanggal 23 Agustus 2020 
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Foto setelah wawancara bersama Bapak Sulaimana (Penjual Coto) 

Pada tanggal 23 Agustus 2020 

 

 
Foto saat wawancara bersama Ibu Suniarti (Tokoh Masyarakat) 

Pada tanggal 23 Agustus 2020 
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Foto saat wawancara dengan bapak syahrir (pengurus masjid) 

Pada tanggal 12 februari 2021 
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