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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam Huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 Ta t te ت

 Sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha h ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 
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 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta t te (dengan titik di ط

bawah) 

 za z zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 (ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 Fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam i el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah „ apostrof ء

 ya y ye ى

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

diberi tanda apapun, jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis 

dengan tanda („). 
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2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـَ

 Dammah u u ـَ

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َْ .يْ   Fathah dan ya Ai a dan u 

..َْ .وْ   Fathah dan 

wau 

Au a dan u  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

..َْ .ى..َْ .ا  Fathah dan alif atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 

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

..َْ .و  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  ق الْ  -

م ى -  ramā  ر 

لْ  -  qīla  ق ي 

لْ  - ق و   yaqūlu  ي 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta’ marbutah Hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ marbutah Mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”.  

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ةْ رَؤْ  - ف الْ  ض  الأ ط    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 talhah  طَلْحَةْ  -

-  
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لْ  - زَّ  nazzala  ن 

 al-birr  الب رْ  -

6. Kata Sandang 

Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas: 

a. Kata sandang yang diikuti Huruf Syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh 

huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata Sandang yang diikuti huruf Qomariyah 

Kata sandang yang diikuti Huruf Qamariyah Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang.  

Contoh:  

جُلُ   -  Al-Rajulu  الزَّ

 Al-Qolamu  الْقلَمَُ  -

مْ سُ   -  Al-Syamsu  الشَّ

 Al- jalālu  الْجَاللَُ   -
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7. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:  

 ta‟khużu  تأَخُْذُ   -

ئ  شَي -   syai;un 

 an-nau‟u  النَّىْءُ   -

 inna  إنَِّ  -

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya.  

Contoh:  

اسِقيِْهَ  -  Wa‟ innallāha lahuwa khair rāziqīn   وَ إنَِّ اهللَ فهَىَُ خَيْزُ الزَّ

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā   بسِْمِ اهللِ مَجْزَاهاَ وَ مُزْسَاهاَ  -

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  
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يْهَ الْحَمْدُ هللِ رَبِّ الْعَالمَِ  -    Alhamdulillāhi rabbil al- ālamīn`- 

حِيْمِ   - حْمهِ الزَّ  Ar- rahmānir/Ar- rahmān ar- rahīm             الزَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm        اهللُ غَفىُْر  رَحِيْم   -

ِ األمُُىْرُ جَمِيْعًا -  Lillāhil al- amru jamī‟an/ Lillāhi-amru jamī‟an         لِِلّ

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = Subhanahu wa ta’ ala 

saw.   = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

 as  = Alaihi Al-salam 

 QS  = Qur‟an Surah 

 M  = Masehi 

 SM  = Sebelum Masehi 

 h.  = Halaman 

  

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

ABSTRAK 

Nama : Mutmainnah Ansyar 

Nim   : 30500119013 

Judul : Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pendirian Gereja (Studi Kasus 

di Kompleks Unhas Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar)  

    

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pendirian 

Gereja (Studi Kasus di Kompleks Unhas Antang Kecamatan Manggala Kota 

Makassar)”. Penelitian ini mengemukakan 2 rumusan masalah, yaitu (1) 

Bagaimana proses pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang? dan 2) 

Bagaimana Pandangan dan reaksi masyarakat terhadap Pembangunan Gereja di 

Kompleks Unhas Antang? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatatif dengan 

pendekatan Fenomenologis, Historis dan Teologis. Data-data dari penelitian ini 

bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

adapun data sekunder berupa data pelengkap antara lain buku, jurnal dan website. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses pembangunan Gereja di 

Kompleks Unhas Antang melalui izin pendirian (IMB) Wali kota Makassar dan 

Peraturan Bersama Menteri Agama Dalam Negeri, legalitasnya diakui pada tahun 

2008 dan diresmikan pada tahun 2013 menjadi 1 jemaat yaitu Gereja Toraja 

Jemaat Bangkala. Awal pembangunan Gereja pada saat itu hanya berdindingkan 

Gamacca, dan 2) Pandangan dan reaksi masyarakat terhadap pembangunan 

Gereja Toraja Jemaat Bangkala di Kompleks Unhas terbagi dua yaitu pandangan 

& reaksi yang membagun dan pandangan & reaksi yang tidak membangun. Yang 

bersifat membangun mengutamakan Toleransi, berperinsip bahwa persoalan 

agama masing-masing (Bagimu agamamu bagiku agamaku). Sedangkan yang 

bersifat tidak membangun memilih untuk diam (pasif). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah  ibadah diartikan sebagai sarana yang penting guna melaksanakan 

ibadah serta memiliki peran yang di mana setiap agama memiliki inti 

kebudayaannya. Artinya, selain digunakan untuk melaksanakan ibadah oleh umat 

beragama juga diharapkan dapat memberikan dorongan untuk semakin beribadah 

sehingga hidup semakin terarah. Keberadaan rumah ibadah semakin mengalami 

kemajuan yang dipengaruhi oleh perkembangan umat beragama.   

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup 

berkelompok karena merupakan fitrah yang dibawa sejak lahir dan sulit untuk 

dihindari di berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam sendiri diajarkan untuk hidup 

berdampingan secara damai dan yang berbeda keyakinan dengan kita adalah 

saudara dalam kemanusiaan.  

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13. 

                              

                   

Terjemahannya :  

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. 
1
 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menciptakan perbedaan untuk saling 

mengenal karena derajat kemanusiaan sama di sisi Allah Swt, tidak ada perbedaan 

                                                           
1
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.517. 
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antara satu suku dan suku yang lain serta perbedaan pada nilai kemanusiaan antara 

laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan. Karena itu, kita harus meningkatkan ketakwaan agar 

berakhlak mulia di sisi Allah. 

Multikultural dan keberagaman penganut agama merupakan anugrah Tuhan 

yang perlu disyukuri agar manusia menyadari betapa pentingnya rasa menghargai 

di tengah perbedaan. Dengan adanya rasa menghargai yang tinggi maka  interaksi 

antar suatu kelompok akan terjalin dengan harmonis. Sehingga, perlu adanya 

penerimaan terhadap masyarakat yang berbeda tidak terkecuali penerimaan 

terhadap pembangunan rumah ibadah non muslim, karena hal tersebut merupakan 

sarana keagamaan yang penting bagi pemeluknya. 

Agama Kristen Protestan adalah agama yang berkembang di Indonesia 

selama masa kolonial Belanda (VOC) pada abad ke-16 dan berkembang pesat di 

abad ke-20 yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa 

wilayah di Indonesia. Protestan membentuk suatu perkumpulan minioritas penting 

disebagian wilayah, terdapat 17% di Pulau Sulawesi yang di mana penduduknya 

adalah Protestan sedangkan di Tanah Toraja terdapat sekitar 65%. Keberagaman 

agama juga terdapat di Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar yaitu Islam, Kristen 

Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. 

Kota Makassar yang dijuluki dengan Kota Daeng serta sebagai kota 

metropolitan memiliki keragaman diantaranya terdapat di berbagai suku bangsa, 

adat dan agama. Semua umat beragama berusaha dapat melaksanakan ajaran 
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agama dengan sebaik-sebaiknya di tengah masyarakat.
2
 Namun, hubungan antar 

agama tidak selalu berjalan damai, seringkali terjadi berbagai isu yang mewarnai 

kehidupan masyarakat. Terkadang penganut antar agama berbeda saling 

berselisih. Demikian pula penganut agama yang sama, kadang kala terjadi konflik 

dalam memahami dan melaksanakan ajaran agamanya.
3
  

Di Makassar, tercatat kurang lebih 07,27% penduduk yang memeluk Agama 

Protestan.
4
 Gereja Toraja Jemaat Bangkala merupakan satu-satunya Gereja 

Protestan yang berdiri di Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Gereja 

yang didirikan tahun 1900an ini diresmikan pada tahun 2013.
5
 Terlihat dari 

beberapa yang terjadi penolakan pendirian Gereja di daerah tertentu salah satunya 

disebabkan dari persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Isu pendirian rumah 

ibadah bisa menjadi ancaman kerukunan.  

Terkait pendirian rumah ibadah, sebenarnya pendirian rumah ibadah hak 

bagi semua pemeluk agama dengan ketentuan batas-batas tertentu yaitu sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, bagi sebagian pihak lain 

keberadaan rumah ibadah tidak mudah didirikan apabila umat tertentu merupakan 

minoritas. Menteri agama dalam negeri nomor: 9 dan 8 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 

menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat administratif 

dan teknis bangunan gedung disertai juga dengan syarat khusus diantaranya telah 

                                                           
2
Darwis Muhdina, Kerukunan Agama Dalam Kearifan Lokal Kota Makassar, (Cet I; 

Makassar: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2016), h. 107. 

3
Abd. Rahim Yunus,  Islam dan Agama-Agama di Indonesia (Kerukunan Umat 

Beragama dalam Kearian Lokal), (Makassar: CV. Panrita Global Media, 2016), h.5. 

  
4
Visualisasi Data Kependudukan Dalam Negeri 

https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ (16 Januari 2023). 
5
 Pnt. Petrus Kanna (75 tahun), Gereja Toraja Jemaat Bangkala, Wawancara, di Kompleks 

Unhas, 13 Januari 2023. 

https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/
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memiliki jemaat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat sesuai dengan 

tingkat batas wilayah setempat. Syarat lainnya yaitu masyarakat memperoleh 

dukungan setempat paling sedikit 60 orang.
6
  

Konflik sesekali juga muncul karena menolak rumah ibadah lain di sekitar 

mereka serta perbedaan penafsiran terhadap regulasi PMB No 9 & 8 tahun 2006 

seperti dalam jurnal yang diteliti oleh Bayani, Rabiatul Aslamiyah dalam 

pandangan panitia pembangunan Gereja menafsirkan pasal 14 yang mensyaratkan 

60 orang pendukung dari beberapa RT dengan alasan karena gereja berada 

diperbatasan tiga RT. 
7
 

    Gereja Protestan terletak di tengah-tengah mayoritas masyarakat muslim 

tepatnya terletak di Jln Baiturrahman Antang Kota Makassar. Kondisi tersebut 

menimbulkan persepsi yang berbeda dari tiap masyarakat, terkait mengenai 

respon ada yang menerima (respon bersifat membangun) dan ada yang menolak 

(bersifat tidak membangun). 

 Latar belakang di atas mendorong penulis ingin melakukan penelitian 

terkait persepsi masyarakat Islam terhadap pendirian Gereja. Berdasarkan 

fenomena yang ada di Kompleks Unhas Antang Kecamatan Manggala Kota 

Makassar terdapat Gereja Toraja yang berdiri di kompleks di tengah-tengah 

mayoritas muslim. Hal ini menarik bagi penulis karena fenomena yang diteliti 

masih ramai diberitakan, di mana awal pendiriannya sempat terjadi penolakan dari 

sebagian masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

                                                           
6
 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006 

tentang pendirian rumah ibadat. 

7
 Bayani, Rabiatul Aslamiyah, Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minioritas di 

Kalimantan Selatan, Jurnal “Ilmu Dakwah” Vol. 21 No. 1 (2022). 
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karena sebelumnya belum ada yang mengkaji tentang persepsi masyarakat Islam 

terhadap pendirian Gereja di Kompleks Unhas Antang di Kecamatan Manggala 

Kota Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti yang dilakukan saat ini memfokuskan penelitian pada proses 

pembangunan Gereja dan pandangan masyarakat Islam terhadap pembangunan 

Gereja berdasarkan reaksi masyarakat Islam di Kompleks Unhas Antang 

Kecamatan Manggala, Kota Makassar.  

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Dalam merumuskan fokus penelitian yang peneliti muat, maka peneliti 

mendeskripsikan beberapa  istilah dari kata kunci yang terdapat di judul penelitian 

ini yaitu: 

a. Persepsi & Reaksi masyarakat 

 Persepsi atau yang biasa disebut pandangan merupakan suatu tindakan 

penilaian melalui panca indra sehingga membuat individu untuk memiliki 

pandangan sendiri terkait suatu kejadian. Persepsi yang dimaksudkan di sini 

adalah persepsi masyarakat Islam terhadap pembangunan Gereja di Kompleks 

Unhas Antang dan reaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reaksi yang 

mengacu pada tanggapan emosional, fisik, atau kognitif kita terhadap stimulus 

atau situasi tertentu yang timbul sebagai hasil dari proses persepsi dan penafsiran 

kita terhadap lingkungan atau peristiwa tertentu. 
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b. Proses Pembangunan Gereja 

Proses pembangunan Gereja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

mendapatkan izin pendirian dari pemerintah daerah, mendapat dukungan dari 

masyarakat setempat kurang lebih dari  60 orang dan memiliki jumlah jemaat 

sekitar 90 orang. 

c. Gereja 

 Gereja dalam KBBI, bermakna tempat untuk berdoa seperti Gedung atau 

rumah bagi umat kristiani untuk melakukan upacara. Gereja yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu Gereja Toraja Jemaat Bangkala yang berada di Kompleks 

Unhas Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

d. Kompleks Unhas  

 Kompleks Unhas yang dimaksud dalam penelitian ini yakni perumahan 

yang ditempati oleh sebagian dosen Unhas yang bertempat di Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

mencakup beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang? 

2. Bagaimana pandangan & reaksi masyarakat Islam terhadap pembangunan 

Gereja   di Kompleks Unhas Antang? 
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D. Kajian  Pustaka 

              Kajian pustaka bertujuan untuk melihat keterkaitan atau relevansi 

penelitian sebelumnya dengan judul yang peneliti angkat. Adapun hasil penelitian 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 Skripsi: Bakhtiar “Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Gereja Desa 

Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”. Skripsi ini membahas 

mengenai respon dan toleransi masyarakat Desa Borisallo terhadap keberadaan 

Gereja yang sudah sesuai dengan harapan di mana masyarakatnya menyediakan 

tempat kepada non muslim untuk melalukan aktifitas keagamaan mereka, serta 

membahas terkait toleransi yang dibolehkan dalam Islam yaitu memiliki konsep 

yang jelas, tidak ada paksaaan dalam beragama. Bagimu agamamu, bagiku 

agamaku.
8
 

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama 

membahas mengenai respon masyarakat terkait Gereja dan jenis penelitian 

menggunakan penelitian kualitatif. Adapun Perbedaannya ialah pada lokasi 

penelitian yang terletak di Kabupaten Gowa, melainkan penelitian ini, peneliti 

akan melakukan penelitian di Kompleks Unhas Antang, Kota Makassar dan topik 

pembahasan penelitian sebelumnya yaitu Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi 

Gereja Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, sedangkan peneliti 

mengambil topik persepsi masyarakat Islam terhadap pendirian Gereja di 

Kompleks Unhas Antang. 

                                                           
8
 Bakhtiar, “Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Gereja Desa Borisallo Kecamatan 

Parangloe Kabupaten Gowa”. Skripsi (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2016). 
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 Jurnal dari Bayani, Rabiatul Aslamiyah “Problematika Pendirian Rumah 

Ibadat Umat Minioritas di Kalimantan Selatan”. Jurnal ini membahas penyebab 

munculnya konflik pendirian rumah ibadat umat minioritas di Kalimantan Selatan 

dengan menggunakan teori konflik, dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya 

faktor perbedaan penafsiran terhadap regulasi (PMB nomor 8 dan 9 tahun 2006) 

penyebab lain yaitu faktor sosial keagamaan, menolak keberadaan rumah ibadah 

agama lain di sekitar mereka. Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama 

membahas pendirian rumah ibadat dan jenis penelitiannya menggunakan 

penelitian kualitatif. Sementara perbedaan penelitian sebelumnya berfokus 

mengkaji mengenai penyebab-penyebab dari konflik pendirian rumah ibadat 

minioritas seperti Gereja, Vihara serta dari lokasi penelitian. 
9
  

 Skripsi dari Marlina “Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pendirian 

Rumah Ibadah Non Muslim Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Dari 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat muslim kurang 

mendukung adanya masyarakat non muslim di Jeneponto.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan Marlina dengan penelitian ini 

adalah sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat. Namun, penelitian 

tersebut memfokuskan pada persepsi masyarakat muslim yang kurang setuju 

adanya masyarakat non muslim di Jeneponto. Sedangkan penelitian ini berfokus 

pada persepsi masyarakat terhadap pendirian Gereja. 10 

                                                           
9
 Bayani, Rabiatul Aslamiyah, Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minioritas di 

Kalimantan Selatan, Jurnal “Ilmu Dakwah” Vol. 21 No. 1 (2022). 
10

 Marlina, Persepsi Masyarakat terhadap Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Di 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Skripsi (Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 

politik 2019). 
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 Jurnal dari Roi’atul Maulidah “Toleransi Umat Muslim terhadap 

Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya” Jurnal ini membahas terkait dengan 

sikap toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat Islam yang mencerminkan 

hubungan yang baik inter maupun antar agama. Mereka hidup rukun 

berdampingan satu dengan yang lain khususnya umat Kristen, jemaat Gereja 

Pentakosta, pusat Surabaya dengan warga muslim yang tinggal di sekitar Gereja. 

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menunjukkan penerimaan terhadap 

Gereja dengan mencerminkan hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain, 

meskipun berbeda agama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang persepsi 

masyarakat terhadap pendirian Gereja.11 

 Berdasarkan analisis kajian pustaka di atas, sejauh ini penulis belum 

menemukan fokus penelitian yang sama dengan penelitian ini. hal ini juga dapat 

dilihat dari segi lokasi penelitian yang dilakukan di Kompleks Unhas Antang. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

         Mengacu pada permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, terdapat 

beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui proses pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang 

2. Mengetahui pandangan & reaksi masyarakat Islam terhadap pembangunan 

Gereja di Kompleks Unhas Antang 

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

yaitu:  

 

                                                           
11

 Ro’iatul Maulidah, “Toleransi Umat Muslim terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta 

di Surabaya”, Jurnal “Studi Agama-Agama” Vol.4 No.2 (2014) 
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1) Manfaat Teoritis  

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

pada riset selanjutnya, dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai 

kontribusi untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya 

b. Menambah informasi tentang persepsi masyarakat Islam terhadap 

pembangunan Gereja. 

2) Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah wawasan 

b. Memberikan pengetahuan baru terkait menghargai antar umat 

beragama. 

3) Manfaat Akademis  

Penelitian ini merupakan penunjang untuk memenuhi tugas akhir yang 

menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi gelar Studi Strata (S1) 

pada prodi Studi Agama-Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

 Menurut bahasa persepsi berasal dari bahasa latin perceptio atau dalam 

bahasa inggris yaitu percipere yang berarti menyetujui atau mengambil. Persepsi 

sebagai suatu tindakan penilaian melalui panca indra sehingga membuat 

seseorang memiliki pandangan sendiri terkait suatu kejadian tertentu. Dalam 

konteks sosial persepsi mencakup cara kita melihat dan memahami perilaku, niat, 

dan motif orang lain. Persepsi ialah suatu proses yang diperoleh melalui proses 

pengindraan dan interaksi dengan lingkungan sekitar.
1
 

Stanton berpendapat bahwa persepsi sebagai makna yang dikaitkan 

berdasarkan pengalaman masa lampau serta stimuli atau rangsangan yang 

didapatkan dari panca indra.
2
 Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh proses pengindraan yang berlangsung setiap waktu dan 

diolah menjadi sebuah persepsi. 

b. Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi 

Menurut Rhenald Kasali, Faktor-faktor yang menentukan persepsi 

dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu: 

 

 

                                                           
1
 Sudirman Sommeng, Psikologi Umum dan Perkembangan (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h.57. 
2
 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta : Penada Media, 2003), h.92. 
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1. Latar Belakang Budaya 

 Persepsi berhubungan dengan budaya. Tidak ada dua orang yang 

mempunyai nilai-nilai budaya yang sama. Begitupun juga dengan persepsi 

seseorang terhadap sesuatu, tidak ada yang sama (tidak bisa disamaratakan). 

Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang maka semakin besar pula 

perbedaan persepsinya.  

2. Pengalaman Masa Lalu 

 Pada hakikatnya seseorang pasti memiliki masa lalu atau pengalaman 

tentang objek yang dibicarakan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan yang telah diterima sebelumnya. Pengalaman masa lalu juga dapat 

diperkuat oleh informasi lain misalnya berita dan kejadian yang dialami oleh 

objek. 

3. Nilai yang dianut 

 Nilai yang terbentuk karena adanya pengharapan mencakup beberapa hal 

misalnya hal yang tidak asing, pengalaman masa lalu, harapan-harapan dan motif 

yang cenderung menerima sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan. Kekuatan 

kebutuhan dan besarnya kecenderungan bertujuan untuk mengabaikan stimuli 

yang tidak berhubungan di lingkungannya.
3
 

4. Berita-Berita yang Berkembang 

 Berita yang berkembang dapat terbentuk melalui informasi yang diperoleh 

khalayak yakni melalui berita yang ada. Pengaruh berita yang berkembang di 

masyarakat dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sama halnya dengan 

                                                           
3
 Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h.93. 



13 
 

 

pendapat Rhenald Kasali, Ristianti dan J. OJ Ihwalauw berpendapat bahwa 

pembentukan persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama, 

faktor internal yang meliputi kebutuhan saat ini, nilai yang dianut, ekspektasi atau 

pengharapan. Kedua, faktor eksternal yaitu pengalaman indera dan situasi 

lingkugan.
4
  

 Berdasarkan keterangan teori diatas dapat disimpulkan fungsi dari persepsi 

yaitu: 

1) Menanggapi objek yang diinformasikan 

2) Memilih objek yang diterima 

3) Mengorganisasikan masukan informasi  

4) Menginterpretasikan masukan informasi 

c. Syarat Terjadinya Persepsi 

 Dalam membangun sebuah persepsi ia tidak tercipta begitu saja. Menurut 

Sunaryo syarat-syarat terjadinya sebuah persepsi yaitu adanya objek yang 

dipersepsi, adanya perhatian sebagai suatu persiapan dalam membentuk persepsi, 

adanya alat indra untuk menerima stimulus dan terakhir saraf sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus ke otak. 

d. Proses Terbentuknya Persepsi 

 Diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan 

yang terjadi dari lingkungan yakni objek yang dipersepsi menimbulkan kesan, 

kemudian kesan yang diperoleh dari pengindraan.
5
 

 

                                                           
4
Idil Baso, Persepsi Mahasiswa tentang Berita Penistaan Agama di Media Sosial, Skripsi 

(UIN Alauddin Makassar, 2017), h.19. 
5
 Bimo Walgito, Pengantar psikologi umum, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.71. 
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e. Masyarakat Muslim 

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling berhubungan 

serta berinteraksi. Menurut KBBI masyarakat adalah sekumpulan orang yang 

hidup bersama pada suatu wilayah atau tempat dengan ikatan aturan tertentu. 

Menurut Murtadha Muthahhari, masyarakat yang dimaksud adalah 

sekumpulan makhluk hidup yang menjalin hubungan yang kuat yang diakibatkan 

adanya suatu sistem tertentu, budaya tertentu, tradisi, hukum yang disepakati 

bersama serta mengarah pada kehidupan kolektif.
6
  

Masyarakat Muslim merupakan masyarakat yang menganut agama Islam. 

Menurut Muhammad Sayyid Qutb masyarakat Islam adalah suatu masyarakat 

yang didalamnya diterapkan ajaran Islam yakni akidah yang islamiyah, akhlak, 

kesopanan dan berkiblat satu.
7
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang dalam satu kelompok 

hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pandangan 

atau tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lingkungannya. 

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu: 

1. Pelaku persepsi, memandang suatu objek yang mencoba menafsirkan apa 

yang dilihatnya dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari 

pelaku individu itu sendiri. 

2. Target atau objek, karakteristik dan target yang dipahami dapat 

mempengaruhi apa yang di persepsikan dan target tidak di pandang dalam 

                                                           
6
 Murtadha Muthahhari,  Masyarakat & Sejarah (Cet. I; Bandung, Mizan, 2012), h. 5. 

7
 Muhammad Qutb, Islam di tengah Pertarungan Tradisi, (Bandung: Mizan, 1993), 

h.186. 
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keadaan terisolasi. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya 

mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan 

benda-benda yang berdekatan atau yang mirip. 

3. Situasi, dalam hal ini merupakan hal  penting untuk melihat konteks objek 

atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi 

kita. 

B.  Reaksi Masyarakat 

Reaksi berasal dari kata response yang berarti tanggapan merupakan 

kondisi seseorang menanggapi atau merespon dari situasi tertentu. Reaksi terjadi 

karena adanya kontak sosial. Reaksi atau respon adalah istilah dalam psikologi 

berasal dari ilmu alam yang mengatakan besarnya reaksi atau respon ditentukan 

dengan besarnya stimuli melalui panca indra.
8
  

Reaksi mengacu pada tanggapan emosional, fisik, atau kognitif terhadap 

stimulus atau situasi tertentu. Respons yang timbul sebagai hasil dari proses 

persepsi dan penafsiran kita terhadap lingkungan atau peristiwa tertentu. Reaksi 

dapat bersifat sadar atau tidak sadar dan bisa bervariasi dari individu ke individu 

yang lain. Reaksi masyarakat adalah suatu sikap spontan dan emosional oleh 

masyarakat terhadap suatu kejadian yang timbul dalam masyarakat.  

Menurut Saifuddin Azwar, respon yang timbul berupa reaksi baik dan 

buruk, positif dan negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan yang timbul 

dari seseorang terhadap sebuah objek, peristiwa dan interaksi dengan orang lain
 
.
9
 

Jadi dapat disimpulkan reaksi adalah perilaku sikap yang muncul setelah adanya 

                                                           
8
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Indonesia:Grasindo, 1992), h.11. 

9
 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h.15. 
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stimulus berupa penerimaan oleh panca indera yang nantinya akan membentuk 

perilaku berupa persetujuan dan penolakan. Dalam komunikasi reaksi disebut 

sebagai umpan balik. 

Efek yang timbul merupakan reaksi khusus terhadap stimulus khusus, 

sehingga seseorang dapat mengharapkan dan kesesuaian antara pesan dan reaksi 

komunikan. Proses ini  menyebabkan perubahan sikap yang tergantung pada 

proses yang terjadi pada diri individu. 

1) Faktor  Terbentuknya Respon  

a. Faktor internal: yaitu faktor yang terdapat dalam diri masing-masing 

individu itu sendiri. Apabila terganggu salah satu unsur, maka akan 

menghasilkan respon yang berbeda antara satu orang dengan yang 

lainnya. 

b. Faktor eksternal: yaitu faktor yang terdapat di lingkungan juga disebut 

dengan faktor stimulus.
10

  

Respon setiap orang berbeda-beda perlu memahami dan mendalaminya. 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi respon yaitu:  

1. Perhatian. 

2. Kebutuhan sesaat. 

3. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berpengaruh 

terhadap respon. 

4. Ciri-ciri kepribadian.
11

 

 

                                                           
10

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta:UGM, 2006), h.55. 
11

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, (Yogyakarta: PT.Andio, 2007), h.8. 



17 
 

 

2) Macam-Macam reaksi  

a) Reaksi positif yaitu dukungan aktif yang berhubungan erat dengan 

pengetahuan keterampilan serta informasi seseorang mengenai sesuatu. 

b) Respon Afektif yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap 

dan menilai seseorang tentang sesuatu. 

c) Respon psikomotorik yaitu respon yang berkaitan dengan perilaku 

yang meliputi tindakan atau kebiasaan/ 

Reaksi dan persepsi saling berkaitan dan seringkali saling mempengaruhi. 

Persepsi yang berbeda dapat menghasilkan reaksi yang berbeda pada individu 

yang berbeda pula. Misalnya dua orang yang berada dalam situasi yang sama, 

namun memiliki respon yang berbeda karena persepsi mereka tentang situasi 

tersebut berbeda. 

C. Pembangunan Rumah Ibadah Menurut Islam & Kristen Berdasarkan Kitab 

Suci 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hajj/22: 40  

                        

                          

                    

Terjemahannya:  

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan 

yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah. 

”Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan 

sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, Gereja-
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gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan Masjid-Masjid yang 

didalamnya disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong (agama)-Nya. 

Sungguh, Allah maha kuat, Maha perkasa”.
12

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah mengungkapkan 

peringatan terhadap umat Islam agar tidak mempersulit penganut agama lain 

tentang pembangunan rumah ibadah karena Allah tidak menghendaki kehancuran 

rumah-rumah ibadah, sebagian ulama menetapkan bahwa menjadi kewajiban umat 

Islam untuk memeliharanya. Bukan saja memelihara masjid-masjid melainkan 

juga rumah ibadah umat lain .  

Adapun menurut Imam al-Biqa’i yang dimaksud dengan kalimat 

“sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain” 

yaitu jika Allah tidak menjadikan sebagian manusia mampu mengusai sebagian 

yang lain, maka bisa saja tempat-tempat ibadah hancur semua. Karena setiap 

kelompok bisa jadi ingin merobohkan tempat ibadah kolompok lain bahkan bisa 

saja satu kelompok bermaksud akan merobohkan tempat ibadah golongannya 

sendiri hanya karena berlainan sekte dan pemahaman. Karena itu Allah 

menghalangi perobohan itu, dengan menolak orang-orang yang tidak ia 

kehendaki.  

Dapat disimpulkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt 

memerintahkan untuk tidak melakukan tindakan mendzalimi dari sebagian 

manusia dengan sebagian lain dan tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah 

ibadah, serta larangan melakukan penindasan untuk menegakkan kebebasan 

beragama agar mewujudkan perdamaian dan keharmonisan antar pemeluk agama. 

                                                           
12

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 337. 
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Langkah-langkah memakmurkan mesjid terdiri dari dua hal baik secara fisik dan 

non fisik. Memakmurkan secara fisik yaitu dengan membangun Masjid, 

memperbaiki, membersihkan, merawat adapun non fisik yaitu melaksanakan 

sholat, berzikir, membaca Al-Qur’an dan intikaf  di dalam Masjid. 

Dalam Matius 16:18 , Yesus berkata: 

“Dan aku juga berkata kepadamu bahwa kamu adalah Petrus, dan diatas 

batu karang ini aku akan membangun Gereja ku dan alam maut tidak akan 

menguasainya”. 
13

 

 

Dengan kata-kata ini Kristus berjanji untuk mendirikan Gereja-Nya 

berlandaskan kebenaran dari pengakuan Petrus dan murid lain bahwa Yesus 

adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Di dalam ayat ini Yesus mengadakan 

permainan kata-kata, ia menyebut muridnya itu “Petrus” (yun petros yang artinya 

sebuah batu kecil) namun ia melanjutkan dengan mengatakan “diatas batu karang 

ini (yun petra yaitu batu karang yang sangat besar atau tebing baru) aku akan 

mendirikan jemaatku, maksudnya ia akan mendirikan gereja jemaatnya di atas 

pengakuan Petrus yang kokoh.  

Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan 

utama dan pertama dari Gereja. Di dalam surat kirimannya yang pertama, Petrus 

mengatakan bahwa Yesus adalah “batu yang hidup, batu yang terpilih”. Sebuah 

batu penjuru yang mahal serta batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang 

bangunan. Pada saat yang bersamaan, Petrus dan semua orang lainnya merupakan 

batu-batu hidup yang digunakan dalam mendirikan rumah rohani yang sedang 

dibangun oleh Allah. 

                                                           
13

 Witness Lee, “Yasperin Pelajaran Hayat Kejadian” (Indonesia :Yayasan Perpustakaan 

Injil Indonesia, 2021), h. 3. 
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Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa jika iman sekuat batu karang, maka 

Gereja akan kokoh dan menyenangkan Tuhan. Pengakuan petrus kepada Yesus 

akan mendirikan jemaat-nya sendiri mendapatkan penghargaan dengan berjanji 

akan melindungi jemaatnya ketika jemaat itu dibangun. Petrus mendirikan banyak 

Gereja dan ditetapkan sebagai pimpinan atau jemaat pertama Gereja.. 

Alam maut dimaksudkan di sini adalah iblis dan semua usaha jahat dunia 

untuk membinasakan gereja Yesus Kristus. 

1) Bagian ayat ini tidak berarti bahwa seorang percaya, Gereja lokal atau 

persekutuan gereja, atau denominasi tertentu tidak akan pernah terjerumus 

ke dalam kedursilaan, ajaran sesat atau kemurtadan. Yesus sendiri sudah 

menubuatkan bahwa banyak orang akan meninggalkan iman PB agar 

berbalik dari dosa mereka, kalau tidak mereka akan disingkirkan dari 

kerajaan. 

2) Menurut Kristus ialah bahwa sekalipun iblis berusaha sekuat-kuatnya 

untuk menghancurkan gereja, terjadinya kemurtadan antara orang percaya, 

gereja menjadi suam-suam kuku, dan guru palsu menyusup ke dalam 

kerajaan Allah, gereja tidak akan dibinasakan. Dengan kasih karunia-Nya, 

kebijaksanaan dan kuasanya yang maha besar. Allah senantiasa akan 

memiliki sekelompok sisa orang percaya dan gereja sepanjang sejarah 

penebusan yang tetap setia kepada injil Kristus asli dan rasul-rasul dan 

mengalami persekutuannya ke Tuhanan Kristus serta kuasa roh kudus. 

Sebagai umat Allah yang sejati, kelompok sisa ini akan menunjukkan 

kuasa kerajaan dari roh kudus melawan iblis, penyakit, dunia, dan kuasa-
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kuasa kegelapan. Gereja semacam  inilah yang tidak akan pernah 

dibinasakan oleh iblis dan bala tentaranya.      

Dalam ayat membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat, kita harus 

tetap bersemangat dan mempercayai Allah saat membangun rumah Tuhan. Tuhan 

berjanji untuk tetap menyertai umatnya, tidak perlu merasa takut bahkan Tuhan 

menggerakkan hati bangsa-bangsa lain untuk membantu proses pembangunan 

rumah Tuhan. 

D. Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia  

  Peraturan Bersama ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian 

rumah ibadat melainkan juga untuk mengatur terkait pedoman pelaksanaan tugas 

kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat 

beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. 

  Dasar pembuatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006 tentu saja berkaitan dengan Undang-undang 

dasar 1945 pada pasal 28 E ayat (1) yang mengatakan bahwa “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.” 

  Mengenai pendirian rumah ibadat dalam Pendirian rumah ibadah 

dicantumkan pada pasal tersendiri yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 20 sebagai 

berikut: 

Pasal 13:  
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1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh- 

sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat 

beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. 

2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan   

dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-

undangan. 

3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah 

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, 

pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah 

kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. 

 Pasal 13 diatas menjelaskan bahwa dalam membangun rumah rumah ibadah 

harus memperhatikan tentang dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh 

berdasarkan jumlah penduduk dan menginginkan adanya keseimbangan antara 

jumlah penduduk dengan rumah ibadah yang diinginkan. Sehingga, antara 

penduduk dan penganut benar-benar seimbang secara proporsonal.  

Pasal 14:  

1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan  

pernyaratan teknis bangunan gedung. 

2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:  

a) Daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 

90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai 
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dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

ayat 3. 

b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang 

yang disahkan oleh lurah/kepala desa. 

c) Rekomendasi tertulis kepada kantor departemen agama kabupaten /kota 

dan 

d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. 

3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terpenuhi sedangkan pernayataan, sedangkan huruf b belum terpenuhi. 

Pemerintah daerah berkewajiban menfasilitasi tersedianya lokasi 

pembangunan rumah ibadah.  

Pasal 15:  

 Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf 

d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan 

dalam bentuk tertulis. 

Pasal 16: 

1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 

14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/wakil 

kota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. 

2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak  

permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) 
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Pasal  17: 

 Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan 

gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang di pindahkan karena 

perubahan rencana tata ruang wilayah. 

Pasal 18: 

1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat 

sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari 

bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan, a. laik fungsi dan b. 

Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban 

masyarakat.  

2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a 

mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. 

3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman 

dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi: a. Izin tertulis pemilik bangunan, b. Rekomendasi tertulis 

lurah/kepala desa, c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan 

d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor depertemen agama 

kabupaten/kota. 

Pasal 19: 

1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan 

gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah 
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mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor depertemen agama 

kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. 

2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan 

gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku paling lama 2 (dua) tahun. 

Pasal 20: 

1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaiamana 

dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat  

2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana 

pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis 

kepada kantor depertemen agama kabupaten/kota dan FKUB 

kabupaten/kota.
14

 

Peraturan Daerah Makassar tentang Bangunan Gedung.  

 Pasal 10:  

 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung 

 (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 

a. Status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas 

tanah 

b. Status kepemilikan gedung 

                                                           
14

 Depertemen agama R.I Badan Litbang dan Diklat  Putlitbang, Peraturan bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam  Agama No. 9 dan 8 tahun 2006, tentang pedoman 

Pelaksanaan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian 

Rumah Ibadah, 2006), h.15-17 
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c. IMB 

(3) Persyaratan teknis bangunan Gedung meliputi: 

a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas 

perssyaratan peruntukan lokasi, insitas bangunan gedung, arsitektur 

bangunan gedung. 

E. Konflik  

a. Pengertian Konflik 

Secara bahasa, konflik berasal dari bahasa latin configere yang berarti 

saling memukul. Konflik merupakan perselisihan, pertentangan juga dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, 

menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar 

kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. 

 Kilman dan Thomas mengatakan bahwa konflik adalah keadaan yang 

terdapat didalamnya ketidakcocokan atas tujuan yang ingin dicapai oleh individu 

maupun terhadap ikatannya dengan orang lain.
15

 Konflik seringkali diartikan 

sebagai suasana interaksi sosial yang ditandai adanya perseteruan, perselisihan, 

permusuhan, kecurigaan, ketidakharmonisan,serta perbedaan kepentingan. 

Konflik dapat terjadi antar individu maupun kelompok kepentingan seperti 

kepentingan politik, etnik, organisasi sosial, dan konflik antara kelompok buruh 

dengan kelompok majikannya. 

Konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi terhadap individu atau 

kelompok serta ketidaksesuaian antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik 

                                                           
15

 Andri Wahyudi “ Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan” Jurnal Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik 8 (1) 2015, h.3. 
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dalam diri sendiri maupun hubungan orang lain. Konflik dapat memberi dampak 

positif fungsional sejauh memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional 

sejauh ia bergerak melawan struktur, diantaranya dapat memperkuat solidaritas 

kelompok, dapat menyebakan masyarakat yang tadinya terisolasi menjadi turut 

berperan aktif. 

Konflik agama merupakan suatu konflik yang terjadi antar dua pemeluk 

agama yang berbeda maupun sesama agama sekalipun. Berbagai konflik terjadi 

mengatasnamakan agama diakibatkan karena kurang pahamnya masyarakat terkait 

bagaimana hidup bersama dalam perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa sumber 

utama terjadinya konflik antar umat beragama ialah karena tidak menerima 

adanya kemajemukan.
16

 

Tipe-tipe konflik dikategorikan menjadi 4 yaitu: konflik sederhana, konflik 

dalam organisasi, konflik bberdasarkan faktor pendorong (misalnya disposisi, 

respons dan reaksi psikologis), dan konflik berdasarkan jenis ancaman. 

b. Bentuk-bentuk Konflik 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa ada tiga bentuk konflik, yaitu 

Konflik dalam kelompok sendiri, konflik antar kelompok dan konflik antar 

organisasi. Seara terperinci, bentuk-bentuk konflik yaitu sebagai berikut: konflik 

dalam diri pribadi, Konflik antar pribadi, Konflik antar pribadi dalam kelompok, 

Konflik antar kelompok dengan kelompok, Konflik antar kelompok dan Konflik 

antar organisasi dengan organisasi. 
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 H. Samiang Katu, Manajemen Kerukunan Umat Beragama, (Cet I; Watampone: 

Syahadah, 2017), h. 33. 
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c. Macam-macam konflik 

1. Konflik verbal biasanya terjadi karena perkataan seseorang yang 

membuat tersinggung seperti penghinaan, pemanggilan nama dengan 

sebutan yang buruk dan lain sebagainya 

2. Konflik Antarpribadi, terjadi karena adanya perselisihan antar individu 

lain dengan terus mempertahankan tujuannya masing-masing. 

3. Konflik Antaretnis, terjadi karena kesalahpahaman terhadap 

kebudayaan orang lain.  

4. Konflik Antaragama terjadi karena tidak menerima kemajemukan  

5. Konflik organisasi, kondisi perselisihan yang disebabkan oleh relasi 

antarpersonal dalam organisasi tidak berhasil 

6. Konflik sosial, terjadi antara dua orang atau lebih dengan berusaha 

menyingkirkan pihak lain. Disebabkan karena perbedaan pendapat, ras, 

budaya dan perbedaan lainnya.
17

 

B. Strategi Mengatasi Konflik 

1. Penolakan melalui pengindraan dengan diam, menggelengkan kepala, 

menghindar (memilih untuk tidak berurusan dengan masalah).  

2. Menggunakan kata “tidak” sebagai bentuk penolakan  

3. Memberikan alasan sebagai bentuk penolakan 

4. Memberi pilihan lain (berkolaborasi) jika tidak mendapatkan solusi yang 

terbaik dari berbagai pihak.
18
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 Andri Kristanto, Manajemen Konflik (Yogyakarta:Gava Media, 2020), h.15. 
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d. Resolusi Konflik  

Resolusi konflik merupakan proses pemecahan masalah dan 

mempertimbangkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Menurut 

Mindes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan 

dengan yang lainnya dan juga merupakan aspek penting dalam aspek sosial dan 

moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian bernogoisasi, kompromi serta 

mengembangkan rasa keadilan. 

Menurut Ralf Dahrendorf bentuk resolusi konflik dibagi menjadi 3 

1. konsiliasi yakni pengendalian konflik dengan cara melibatkan semua pihak 

untuk terliat berdiskusi guna mencapai keputusan bersama tanpa ada pihak 

ketiga yang memaksa dan memonopoli pembiaraan.  

2. Mediasi yakni upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak 

ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator yang 

memberi nasihat atau saran tetapi bukan pemberi keputusan 

3. Arbitrasi, yakni resolusi dengan kedua belah pihak sepakat untuk 

mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dan arbiter sebagai jalan 

keluar untuk menyelesaikan konflik. 

Model resolusi terdiri dari 4 tahap yakni: 

1. Kesadaran, tidak memperkeruh suasana karena emosi. 

                                                                                                                                                               
18

 Elen Ingkan Silviyanto, “Bentuk dan Strategi Penolakan di Kalangan Masyarakat 

Berbudaya Jawa di Solo Dalam Konteks Nonresmi”, Skripsi (Surakarta: Fak Keguruan & ilmu 

pendidikan Universitas Surakarta, 2012), h. 4. 
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2. Persiapan diri, langkah pertama dalam tahap ini ialah mengendalikan diri 

dari emosi. Selanjutnya, mengantisipasi tanggapan pihak lain terkait 

masalah yang dihadapi. 

3. Mengurangi konflik dengan mengontrol emosi serta menghargai 

perbedaan pandangan. 

4. Negoisasi, suatu perundingan antara kedua pihak guna mencapai 

kesepakatan bersama.  

Pihak yang terlibat bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah yang 

terjadi serta melakukan diskusi. Namun, jika belum mendapatkan solusi yang 

terbaik maka diperlukan mediasi (pihak ketiga) dalam menyelesaikan masalah.
19

  

Dalam konflik yang bernuansa agama, komunikasi dan dialog sangat 

dibutuhkan. Maka, mediasi merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan 

dengan menghadirkan orang ketiga untuk memberikan nasihat tanpa adanya 

paksaan. Dialog keagamaan sebaiknya tidak hanya dilakukan terhadap tokoh 

agama saja, namun juga dapat dikembangkan di kalangan masyarakat.
20

 

Terdapat 4 hal yang dapat dilakukan dalam pola mediasi sehingga 

terwujud suasana yang baik menghadapi konflik, yakni menciptakan forum untuk 

menetapkan mediator, pengumpulan dan pembagian informasi, melakukan tawar-

menawar dalam penyelesaian masalah dan terakhir pengambilan keputusan 

                                                           
19

 Andri Kristanto, Manajemen Konflik, h. 96-100. 

20
 Muhammad Mihran “Peran Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agama”, 

Skripsi (Jakarta: Fak Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 73. 
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dengan melakukan kerja sama untuk memberikan solusi yang sama-sama diterima 

oleh kedua pihak.
21

  

Dalam mencapai perdamaian Johan Galtung membagi perdamaian 

menjadi dua yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif yaitu: 

1. Perdamaian Negatif berfokus pada kondisi damai yang ditandai dengan 

ketiadaan konflik antarkedua belah pihak atau lebih, menghilangkan 

ketakutan, kekerasan, penindasan. Seringkali, kita menganggap konflik 

sudah teratasi karena lenyapnya kekerasan. Sedangkan yang menjadi 

tujuan adalah perdamaian positif.22 Dalam perdamaian negatif harus 

memperhatikan ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi, jika hal 

tersebut dapat terselesaikan maka tercipta perdamaian positif. 

2. Perdamaian Positif berfokus pada perdamaian yang berdasarkan keadilan 

ekonomi dari suatu tatanan yang berlaku, terpenuhinya rasa ketenangan, 

menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan serta kesetaraan hingga terhapusnya 

diskiriminasi ras, etnis oleh struktur sosial. Upaya untuk mencapai 

perdamaian positif difokuskan terhadap penciptaan perdamaian melalui 

tatanan dunia.23 Johan Galtung membagi tipologi perdamaian positif ini 

kepada tiga hal yaitu: Pertama, Perdamaian positif langsung merupakan 

kebaikan yang ditunjukkan untuk semua kebutuhan dasar, kelangsungan 

hidup, kesejahteraan, kebebasan dan identitas. Kedua, Perdamaian positif 

                                                           
21

 Garry Good Poster, Panduan Negoisasi dan Mediasi (Jakarta: Proyek ELIPS, 

depertemen Kehakiman, 1999), h. 205. 
22

 Mohammad Tahir, Seni Mengelola Konflik (Yogyakarta: Noktah, 2020), h. 10. 
23

 Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik (Jakarta: Kencana, 2009), h. 117. 
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struktural yaitu mengganti penindasan dengan kebebasan dan eksploitasi 

dengan persamaan.  

3. Perdamaian positif struktural yaitu menggantikan legitimasi kekerasan 

dengan perdamaian, baik dalam agama, hukum, ideologi, bahasa, seni dan 

budaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang 

dilakukan secara terencana tetapi dapat berubah dari data hasil penelitian yang 

didapatkan dan menyesuaikan dari lapangan agar mengetahui makna dalam 

konteks yang sesungguhnya.
1
  

Pendekatan pada penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih 

mengutamakan aspek pemahaman secara spesifik pada suatu masalah 

dibandingkan melihat permasalahan tersebut untuk penelitian yang berdasarkan 

kenyataan atau kebenaran. Jenis penelitian ini digunakan untuk keperluan 

penyusunan skripsi dengan penelitian yang ingin diteliti untuk mendeskripsikan 

peristiwa berdasarkan sudut pandang para informan di lapangan. 

2. Lokasi penelitian 

 Berdasarkan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini bertempat di Jl 

Baiturahman Kompleks Unhas Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang 

Gereja Toraja Jemaat Bangkala. 

 

                                                           
1
 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Edisi 

pertama, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 345. 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah 

pendekatan Fenomenologis, Historis, dan Teologi. 

1. Pendekatan Fenomenologis 

 Pendekatan fenomenologis merupakan suatu metode yang pembahasannya 

berusaha mengutarakan fenomena hidup atau makna dari suatu kelompok 

individual.
2
 Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui kehidupan 

masyarakat muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat Kristen di 

Kompleks Unhas Antang. 

2. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meneliti 

peristiwa-peristiwa di masa lampau dengan mengumpulkan, memverifikasi bukti 

maupun fakta yang ada dari sumber data primer.
 3

 Pendekatan ini digunakan untuk 

menggali informasi terkait sejarah Gereja Toraja di Kompeks Unhas Antang. 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui terkait kehidupan keagamaan dan tentang keyakinan beragama.
4
 

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk meneliti keyakinan keagamaan 

antara masyarakat Islam dan Kristen di Kompleks Unhas Antang. 

 

                                                           
2
 Silfia Hanani, Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan, (Sumbar, LP2M IAIN 

Bukittinggi Press, 2020), h.76. 
3
 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Cet II, 

Yogyakarta: AR- RUZZ MEDIA, 2017), h. 61. 
4
 Neneng Nurhasanah, dkk, Metodologi Studi Islam, (Indonesia, Amzah, 2018), h. 32. 
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C. Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer (Primary data) adalah data informasi yang didapatkan dari 

lapangan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti memperoleh setelah 

melakukan obsevasi secara langsung. Data yang didapatkan dalam bentuk verbal 

atau data yang diperoleh dari wawancara narasumber, gerak atau perilaku yang 

dilakukan oleh subjek di lokasi penelitian.
5
 Serta untuk mendapatkan dokumentasi 

dari wawanara saat sedang melakukan observasi. 

2. Data Sekunder 

       Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer. Sumber data yang 

didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, contohnya di 

dapat dari literatur-literatur maupun referensi yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan salah satu yang digunakan untuk memperoleh 

pengumpulan data penelitian. Metode observasi digunakan untuk mengamati 

sehingga memperoleh data dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti. 

Observasi yang dipilih dari penelitian ini yaitu observasi partisipatif.
6
 Peneliti 

akan terjun langsung berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta, Rineka 

Cipta, 2011), h. 20.  
6
 Fenti Hikmawati, M.Si. Metodologi Penelitian (Depok, PT RajaGrafindo Persada,2012), 

h. 81. 
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dengan melakukan kegiatan wawancara. Peneliti melakukan observasi di sekitar 

lingkungan Gereja Toraja Jemaat Bangkala. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi dengan 

cara komunikasi atau interaksi dengan melakukan tanya jawab antara penulis 

dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

masyarakat muslim, pemuka agama Kristen Protestan, dan pemerintah setempat. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan cara 

mengumpulkan data melalui foto, catatan, handphone serta buku-buku. 

Dokumentasi dalam penelitian ini memberi informasi mengenai hal-hal yang 

terjadi di lapangan. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan hasil data sebagai 

catatan, rekaman dan hasil gambar yang diambil oleh kamera. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang membantu untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian. Dalam hal ini 

instrumen utama yang berperan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri.
7
 Peran peneliti sebagai pelaku utama akan berusaha mempelajari, 

menganalisis, mengolah data yang nanti didapatkan. Adapun instrumen lain yang 

mendukung penelitian ini yaitu buku, pulpen digunakan untuk mencatat hasil 

wawancara, handphone untuk merekam, dan kamera untuk dokumentasi foto 

selama wawancara dilakukan dengan narasumber. 

                                                           
7
 Abdul Majid, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Makassar: Aksara Timur, 2017), h. 
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F. Informan 

 Informan merupakan subjek yang dapat memberikan informasi kepada 

peneliti. Informan dianggap memiliki informasi mengenai keadaan atau 

permasalahan dalam penelitian ini.
8
 Sehingga data yang diperoleh dapat 

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan informan 

terdiri dari 3 kriteria sebagai berikut:  

a. Informan 1: Masyarakat muslim yang tinggal disekitar Gereja 

b. Informan 2: Pemerintah setempat 

c. Informan 3: Bapak Penatua (Pnt) Gereja Toraja Jemaat Bangkala. 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data merupakan langkah utama dalam mengumpulkan 

data sehingga menjadi informasi. Peneliti melakukan pengolahan data dengan 

membuat dan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder. Kemudian 

membuat susunan wawancara, catatan penelitian serta dokumentasi yang 

didapatkan dari lapangan yang merupakan hasil wawancara dan observasi.
9
 

Selanjutnya adalah mengolah data sesuai dengan komponen data yang diperlukan. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ade Heryana “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal 

Kesehatan Masyarakat h. 4.  
9
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245. 
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2. Teknik Analisis Data  

 Teknik yang digunakan peneliti yaitu teknik dengan metode model Miles 

dan Huberman. 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, menyederhanakan, 

pengabstrakan dan mengelompokkan data dari informasi yang didapatkan di 

lapangan. Pada tahapan ini peneliti membuat pilihan terhadap data yang ingin 

dibuang yang termaksud ringkasan dan cerita-cerita yang berkembang. Reduksi 

data ini terus dilakukan selama penelitian berlangsung bertujuan untuk 

penyederhanaan dan pengubahan pada data yang sangat penting sehingga 

penulisan ini tersusun secara lengkap dan mempermudah penarikan kesimpulan.  

b. Penyajian data 

  Penyajian data merupakan proses penyusunan data yang nantinya akan 

dijadikan sebagai sekumpulan informasi dan disusun menjadi data yang benar-

benar lengkap sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir serta 

pengambilan tindakan agar mudah dipahami oleh pembaca.
10

 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilaksanakan secara berurutan tidak tergesa-gesa. 

Setelah data semua telah terkumpul, maka peneliti mengambil kesimpulan 

sementara, dan jika data telah lengkap maka diambillah kesimpulan terakhir.
11

 

 

 

                                                           
10

 Janu Mardiyatmoko, Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Jakarta: PT 

Gravindo Media Pratama, 2007), h.100. 
11

 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 96. 
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d. Keabsahan data 

Keabsahan data merupakan proses terakhir penelitian dapat dikatakan 

valid atau tidak valid.
12

 Pada tahap keabsahan data,  peneliti akan memastikan 

kembali hasil data yang diperoleh dari hasil data wawancara untuk memastikan 

apakah ada atau tidak terdapat perbedaan dengan fakta yang didapatkan di 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Lexy Johannes Meleong, Metedologi penelitian kualitatif, (Cet. XV: Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2001), h.45. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 1. Gambaran umum Kota Makassar 

a. Sejarah Kota Makassar 

Terkait sejarah awal dari Kota Makassar pertama kali muncul di daerah 

sungai Tallo pada abad ke 16. Masyarakat Tallo bergabung dengan kerajaan 

Gowa menaklukan kerajaan lain di dataran yang sama. Sejak dulu Makassar 

dikenal sebagai ajang pertemuan pedagang internasional dari berbagai negara dan 

menjadi dominan di Indonesia Timur. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan 

perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak 

melakukan perniagaan dan menolak upaya VOC Belanda untuk memperoleh hak 

monopoli di kota tersebut. 

Perkembangan kota Makassar tidak terlepas dari letak strategisnya pada 

hamparan selat Makassar. Ketika arus perdagangan maritim semakin berkembang 

dari Melaka ke Maluku, Tumapa’risi Kalonna raja Gowa IX giat mengembangkan 

bandar dagang Somba Opu. Keterikatan dalam dunia perdagangan maritim 

memotivasi raja Gowa untuk berperang dengan kerajaan Tallo. Perang ini diakhiri 

dengan sumpah dua raja agar menyatukan dua kerajaan yang digapai pada tahun 

1528 yang kemudian dikenal dengan sebutan Makassar.
1
 

                                                           
1
 Ilham Arief Sirajuddin, Kota Dunia Makassar dan Kota-Kota Lain, (cet 1; Makassar: 

Dela Macca, 2010) h 1-3.  
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Kota Makassar yang memiliki gelar kota daeng adalah salah satu kota 

metropolitan di Indonesia sekaligus sebuah Ibu Kota Povinsi Sulawesi Selatan 

yang sejak 1971 hingga 1999 dijuluki dengan sebutan Ujung Pandang, juga 

menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Kota Makassar adalah kota  

yang berada dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan 

utara dan juga dikenal sebagai “Waterfont City” yang didalamnya mengalir 

beberapa sungai seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan sungai Pampang 

yang bermuara ke dalam kota.  

Jumlah penduduk di Kota Makassar pada tahun 2023 mengalami 

peningkatan yang signifikan mencapai 1.470.261 jiwa.
2
 Terdiri dari 15 kecamatan 

meliputi kecamatan Biringkanayya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, 

Mariso, Panakukang, Rappocini, Sangkarreng, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, 

Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo. Adapun jumlah kelurahan di Makassar 

tercatat 153 kelurahan, 996 RW, dan 4.978 RT. Ditinjau dari kepadatan penduduk 

terlihat giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, 

Tamalanrea, Manggala, Panakukang dan Rappocini condong ke arah bagian 

Timur Kota.  

b. Letak Geografis  

Secara geografis Kota Makassar terletak antara 119º24’17’38” bujur timur 

dan 5º8’6’19” lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten 

Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa, sebelah utara berbatasan dengan 

                                                           
2
 Papi Agus, “ Dinas Dukcapil Makassar Rilis Jumlah Penduduk Kota Makassar 2023” 

https://solusinews.id/dinas-dukcapil-makassar-rilis-jumlah-penduduk-kota-makassar-tahun-2023/ 

https://solusinews.id/dinas-dukcapil-makassar-rilis-jumlah-penduduk-kota-makassar-tahun-2023/


42 
 

 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan sebelah barat berbatasan dengan Selat 

Makassar. 
3
 Kota Makassar merupakan dataran rendah memiliki ketinggian yang 

beragam antara 0-25 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan suhu batas 

sedang  hingga tropis mempunyai suhu pada umumnya berkisar antara 26º C 

hingga mencapai 29º C.  

Tercatat luas wilayah 175,77 km persegi dan juga kota terbesar pada 5º8’S 

119º25’E kordinator 5º8’S 119º25’E di pesisir barat daya Pulau Sulawesi 

berhadapan dengan selat Makassar. Kota Makassar mempunyai kemiringan lahan 

0-2º (datar) serta kemiringan lahan 3-15º (bergelombang). Kenyataan di atas 

menjadikan Kota Makassar jadi kota yang metropolitan karena memiliki letak  

geografis yang unik serta pemekaran di setiap kecamatan dan kelurahan. 

Gambar 1 

Letak Geografis Kota Makassar 

 

Sumber: Peta Kota Makassar, Peta Tematik Indonesia 2023 

                                                           
3
 Website Resmi Pemerintah Kota Makassar, Letak Geografis 

https://makassarkota.go.id/geografis-2 
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c. Luas wilayah  

 Luas wilayah dari 15 kecamatan tercatat dengan luas 175,77 km
2. 

Dari luas 

wilayah tersebut nampak bahwa kecamatan Biringkanayya memiliki wilayah 

terluas yaitu 48,22 km
2. 

Sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah 

kecamatan Mariso dengan luas 1,82 km
2
. 

Tabel. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Makassar 

No. Kecamatan 

Kecamatan 

Luas  

Luas Area 

Ha/km
2
 

1 Mariso 182/1,82 

2 Mamajang 225/2,25 

3 Tamalate 2.021/20,21 

4 Rappocini 932/9,32 

5 Makassaar 252/2,52 

6 Ujung Pandang 263/2,63 

7 Wajo  199/1,99 

8 Bontoala 210/2,10 

9 Ujung Tanah 440/4,40 

10 Tallo 583/5,83 

11 Panakukang 1.705/17,05 

12 Manggala 2.414/24,14 

13 Biringkanayya 4.822/48,22 

14 Tamalanrea 3.184/31,84 

15 Sangakarrang 154/1,54 

 Jumlah 175,77 

Sumber: Profil Kota Makassar 2021 
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2. Profil Kecamatan Manggala 

Gambar 2 Peta Kecamatan Manggala 

 

Sumber:  Berkas Kecamatan Manggala, Kota Makassar 2021 

 Luas wilayah menurut 8 kelurahan di Kecamatan Manggala adalah 

sebagai berikut: 

a. Kelurahan Borong (1,92 km
2) 

b. Kelurahan Bangkala (3,42 km
2) 

c. Kelurahan Tamangapa (7,62 km
2) 

d. Kelurahan Manggala (4,44 km
2) 

e. Kelurahan Antang (2,63 km
2) 

f. Kelurahan Batua (1,92 km
2) 

g. Kelurahan Bitowa (1,31 km
2) 

h. Kelurahan Biring Romang (0,88 km
2) 
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Dari luas wilayah tersebut terlihat bahwa kelurahan Tamangapa lebih luas 

dari kelurahan lainnya dengan luas 7,62 km
2
. Sedangkan, kelurahan dengan luas 

terkecil adalah kelurahan Biring Romang dengan 0,88 km
2
. 

Berdasarkan posisi geografis Kecamatan Manggala berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara: Kecamatan Tamalanrea 

b. Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa 

c. Sebelah Barat: Kecamatan Panakukang 

d. Sebelah Timur: Kabupaten Maros 

Tabel. 2 Banyaknya Penduduk Kecamatan Manggala  

Menurut Kelurahan 

No. Kelurahan  Laki-laki Perempuan  Jumlah 

1 Borong  9.709 10.157 19.866 

2 Bangkala 9.466 9.602 19.068 

3 Tamangapa  8.038 8.140 16.178 

4 Manggala  13.425 13.698 27.123 

5 Antang  9.016 8.900 17.916 

6 Batua  12.633 12.490 25.123 

7 Bitowa  7.401 7.370  14.771 

8 Biring Romang 

 

 

7.101 7.093 14.194 

 Jumlah  76.789 77.450 154.239 

Sumber: Kecamatan Manggala dalam angka 2021 
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Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Manggala pada 

tahun 2021 tercatat sebanyak 154.239 jiwa. Menurut jenis kelamin laki-laki 

terdapat 76.789 jiwa dan perempuan 77.450 jiwa. 

Letak lokasi penelitian oleh peneliti di kelurahan Biring Romang yang 

menunjukkan bahwa jumlah penduduknya 14.194 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 

7.101 jiwa dan perempuan 7.093 jiwa 

Tabel 3 Banyaknya sekolah di Kecamatan Manggala Kota Makassar 

No. Sekolah Jumlah 

1 TK 77 

2 SD 43 

3 SMP 20 

4 SMA 13 

5 SMK 7 

 Jumlah 160 

Sumber: Sumber: Kecamatan Manggala dalam angka 2021 

Berdasarkan data yang didapatkan jumlah sekolah yang ada di Kecamatan 

Manggala sebanyak 160. Pada tahun 2021/2022 jumlah sekolah di Kecamatan 

Manggala pada jenjang TK 77 sekolah, SD 43 sekolah, SMP 20 sekolah, SMA 13 

sekolah dan SMK 7 sekolah. 
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Tabel. 4 

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  

di Kecamatan Manggala, Kota Makassar 

No. Sekolah  Jumlah  

1 Belum Sekolah 8.617 

2 Taman Kanak-Kanak (TK) 2.982 

3 Sekolah Dasar (SD) 7.286 

4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 

6.698 

5 Sekolah Menengah Atas (SMA) 8.678 

6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5.667 

7 Sarjana S1,S2, S3 dan Diploma 6.923 

7 Dan Lainnya 107.388 

 Jumlah 154.239 

Sumber: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam 

kehidupan. Pendidikan juga merupakan hal yang paling utama bagi anak-anak 

untuk membentuk suatu karakteristik yang didapatkan disekolah yang dimulai 

sejak dini. Di Kecamatan Manggala yang memiliki beberapa sarana sekolah yang 

menjadikan para sejumlah pelajar dan guru memiliki memiliki fasilitas dan 

mendukung kemajuan para pelajar. 

 



48 
 

 

Tabel. 4 Jumlah penganut agama dan tempat ibadah di Kecamatan 

Manggala Kota Makassar 

 

No. 

 

Agama 

 

Jumlah 

Penganut 

  

Rumah Ibadah 

   

   Masjid/ 

Musholah 

Gereja 

Protestan 

Gereja 

Katolik 

Wihara Pura 

1 Islam 146.316 172 - - - - 

2 Protestan 5.953 - 4 - - - 

3 Katolik 3.798 - - 1 - - 

4 Hindu 87 - - - - - 

5 Buddha 85 - - - - - 

 Jumlah 154.239 172 4 1 - - 

Sumber: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021 

Kondisi keagamaan di Kecamatan Manggala dapat dilihat dari tempat 

ibadah masing-masing pemeluk agama yang ada di kecamatan ini. Tabel diatas 

menjelaskan bahwa jumlah tempat ibadah di kecamatan Manggala cukup 

memadai karena terdapat 172 Masjid/Mushola, 4 Gereja Protestan dan 1 Gereja 

Katolik. Sedangkan penganut agama Hindu dan Buddha, tidak memiliki tempat 

ibadah di Kecamatan Manggala, akan tetapi berada di Kota Makassar. 
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Tabel. 5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kecamatan Manggala  

Kota Makassar 

No. Pekerjaan  Jumlah  

1 Petani 2.426 

2 Pedagang  3 .914 

3 Karyawan Swasta  8.138 

4 Wirausaha 1.603 

5 PNS 2.881 

6 TNI 690 

7 Polisi 589 

8 Guru 3.986 

9 Perawat/Bidan 1.879 

 10 Jasa Transportasi 5.543 

11 Dosen 6.984 

12 ART 1.932 

13 Belum Bekerja 46.851 

14 Tidak Bekerja 8.865 

 Jumlah 154.239 

Sumber: Profil Kecamatan Manggala Dasawisma 2021 
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3.  Sejarah Berdirinya Gereja Toraja Jemaat Bangkala 

Gereja Toraja Jemaat Bangkala merupakan salah satu Gereja Protestan 

yang mulai dibangun sejak tanggal 29 September 1995 dan diresmikan pada tahun 

2013. Sebelum diresmikan oleh pemerintah, jemaat beribadah melalui cabang-

cabang kebaktian, dinaungi oleh Kalasis Makassar dan dibina oleh Gereja Toraja 

Perumnas.
4
 Ibadah pertama pada saat itu dilakukan pada tanggal 12 November 

1995 dengan jumlah anggota jemaat 22 KK atau sekitar 60 orang termaksuk anak-

anak dan pelayan. 

Walaupun menggunakan nama Toraja, Gereja Toraja terbuka bagi semua 

suku. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat gereja ini, salah satunya 

berada di Kecamatan Manggala. Terkait nama Gereja Toraja Jemaat Bangkala 

disesuaikan dengan nama kelurahan saat itu yaitu Bangkala tempat berdirinya 

gereja yang mengalami pemekaran kelurahan menjadi kelurahan Biring Romang. 

Struktur Gereja Toraja ditata berdasarkan sistem penataan gereja 

presbiterial-sinodal yang terdiri atas empat lingkup kepemimpinan gerejawi yakni 

jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Di Kota Makassar sendiri terdapat 

sebuah lingkup kepemimpinan yang paling dasar yaitu jemaat, dipimpin oleh 

majelis Gereja terdiri dari Pendeta, Penatua, dan diaken. 

 Pnt (Penatua) berbeda dengan Pdt (Pendeta), penatua dipilih oleh jemaat 

di mana penatua sebagai anggota jemaat atau pemurid utama di gereja sedangkan 

pendeta diangkat serta diteguhkan oleh badan pekerja sinode.
5
 Penatua dan diaken 

                                                           
4
 Pnt. Petrus Kanna (75 tahun), Gereja Toraja Jemaat Bangkala, wawancara, di Kompleks 

Unhas, (15 Januari 2023) 
5
 Ronald W. Leigh, Melayani dengan Efektif, (Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2007), 

h. 225. 
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memiliki tugas membantu Pendeta dalam pelayanan sedangkan pendeta melayani 

perjamuan kudus, memberkati perkawinan dan membaptis. 

Setelah Gereja di renovasi jemaat berkembang pesat. Pada saat ini tahun 

2023, jemaat telah berjumlah 130 KK mendekati 500 jiwa. Jemaat tersebar dari 

beberapa wilayah disekitar Kelurahan Biring Romang diantaranya dari Perumnas 

Antang, Ranggong, Makkio Baji dan Kompleks Unhas.              

 

                       Gambar 3 Rumah Ibadah Awal Pembangunan Tahun 1995 

Di sekitar Gereja terdapat sumur yang dibuat oleh anggota jemaat secara 

gotong royong tepatnya pada tahun 1995. Sumur tersebut di manfaatkan oleh 

pihak Gereja dan masyarakat sekitar untuk mencuci dan mengambil air. 

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Srikandi bahwa:  

“Sewaktu rumah ibadah berdinding gamacca iya memang betul ada 

sumur, kita di sana mencuci dan mandi karena terkadang air PDAM tidak 

mengalir, walaupun ada yang menegur bahwa air yang berada di sekitar 

rumah ibadah itu haram. Saya membantahnya.”.
6
  

                                                           
6
 Srikandi (58 tahun) Pedagang, wawancara, di Kompleks Unhas (19 Juni 2023) 
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Pihak gereja memperbolehkan masyarakat setempat mengambil air di 

sumur yang berada di area rumah ibadah. Karena, pihak gereja mengetahui air 

PDAM warga sekitar gereja tidak maksimal memenuhi kebutuhan warga 

kompleks Unhas. Meskipun ada yang mengatakan bahwa air sumur tersebut 

haram, namun warga tersebut membantah dan mengatakan bahwa air berasal dari 

tanah. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak dapat hidup sendiri saling 

membutuhkan orang lain bahkan dalam memenuhi kebutuhannya.             

B.  Proses Pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang di Kecamatan 

Manggala Kota Makassar 

 Gereja Toraja adalah salah satu gereja dengan corak kesukuan dan 

kedaerahan yang bermula di Toraja, Sulawesi Selatan. Salah satunya ialah Gereja 

Toraja Jemaat Bangkala yang berada di daerah kompleks Unhas. Izin 

Pendiriannya melalui landasan yang tertuang pada Peraturan bersama nomor 9 

dan 8 tahun 2006 dan izin Walikota Makassar sebagaimana 

No.503/398/IMB/KPAP/08 legalitasnya diakui pada tanggal 02 Juli 2008 di 

resmikan pada tahun 2013, resmi berdiri 1 jemaat yaitu Gereja Toraja Jemaat 

Bangkala. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pnt Petrus Kanna, bahwa: 

“Jadi saat urus izin pendirian kita kumpulkan foto copy KTP dari umat 

Muslim 60 dan umat Kristen 90 kemudian dilampirkan di Kantor Agama 

Kota Makassar dan diakui legalitasnya pada tanggal 02 Juli 2008 

berdasarkan izin mendirikan bangunan Walikota Makassar 

No.503/398/IMB/KPAP/08.” 
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Pada tahun 1990-an bahan pembangunan Gereja Toraja di Kompleks 

Unhas berawal dari dinding Gamacca (bahannya terbuat dari bambu) dan kayu-

kayu bekas dari simpatisan dan anggota jemaat.  

Sedangkan menurut Ibu Rukayyah beliau mengatakan bahwa: 

“Dulu itu masih sedikit jemaatnya, bangunannya masih berbentuk gamacca 

kalau dibilang izin, dia tidak pernah izin di kita, dia izin di pemerintah, 

anggota-anggota dewan.”
7
 

 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Petrus mengenai pembangunan 

Gereja,  mengatakan bahwa:  

“Awal terbentuknya pondok ibadah hanya menggunakan bahan yang terbuat 

dari bambu dan kayu-kayu bekas dari anggota jemaat dan simpatisan, 

sedangkan dana pembangunan pondok ibadah sampai menjadi Gereja 

didapatkan dari anggota jemaat dan juga donatur.”
8
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa awal 

pembangunan rumah ibadah Gamacca,  anggota jemaat dan simpatisan 

memberikan bahan seperti bambu, kayu-kayu bekas sekaligus izin dalam 

pembangunan tersebut. Sedangkan dana untuk pembangunan Gamacca di 

dapatkan dari donatur dan jemaat gereja sehingga dalam perkembangan 

pembangunan banyak mengalami renovasi yang pada awalnya hanya berbentuk 

Gamacca hingga memenuhi syarat disebut sebuah gereja yang memiliki bangunan 

yang layak sebagai tempat untuk beribadah. 

                                                           
7
 Rukayyah (63 tahun), Ibu rumah tangga, wawancara, di Kompleks Unhas , (19 Juni 

2023). 
8
 Pnt. Drs Petrus Kanna (75 tahun), Gereja Toraja Jemaat Bangkala, wawancara, di 

Kompleks Unhas, (26 Juni 2023) 
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Dalam proses pembangunan Gereja tentu tidaklah mudah terlebih lagi letak 

Gereja berada dipemukiman warga yang penduduknya sangat padat sehingga 

dibutuhkan kerja sama dan dukungan oleh masyarakat setempat agar tidak terjadi 

pertikaian atau konflik dalam hal apapun.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Usman, bahwa: 

“Kita dulu berkomitmen itu jalan dekat gereja sebenarnya ditutup, rumah 

perumahan dijadikan jalan. Pihak Gereja bujuk kita dalam konsep dia 

bebaskan. Konsepnya itu waktu di tutup jalan di sana, kita di sini 

keberatan, ikutmi juga dia nego bebaskan jalan sepotong. Intinya, dulu 

warga Sakura/Baiturahman mau buka jalan jadi ada timbal balik, satu sisi 

dia membantu kita satu sisi lagi dia manfaatkan pembangunan Gerejanya 

ke depan.”
9
   

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Erni bahwa:“Seandainya tidak ada 

Gereja di situ nda bisaki lewat karena di tutup dulu jalanan untuk bangun satu 

rumah.”
10

 Berdasarkan dari wawancara dari informan tersebut, yang menyatakan 

bahwa sebelum pembangunan Gereja ada bentuk kesepakatan berupa jual beli 

tanah antara pihak gereja dan masyarakat setempat mengenai  sarana, berupa jalan 

yang sering di lewati oleh masyarakat, maupun menuju gereja karena sebelumnya 

akses jalan ke gereja tersebut tertutup sehingga kerja sama yang dilakukan 

mempunyai keuntungan dan kebaikan bersama.  

Berbeda yang di dikatakan oleh Bapak Alim mengenai status dalam proses 

pembagunan gereja bahwa: 

“Kalau mau diliat ini statusnya Gereja awalnya kan disitu bukan Gereja, 

hanya tempat pengeringan ikan kering oleh pihak Gereja lalu ada yang 

bertanggung jawab untuk melakukan kebaktian. Belum memenuhi syarat 

                                                           
9
 Usman (53 tahun),RT Baiturrahman pada Awal Pembangunan Gereja, Wawancara, di 

Jln Baiturrahman, (16 Juni 2023) 
10

 Erni (56 tahun), Guru, Wawancara, di Jln Baiturrahman, (13 Juni 2023) 
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untuk menyebutnya Gereja pada saat itu. Sekitar tahun 2001 warga 

mengetahui pengeringan ikan sewaktu mengambil air di sumur di samping 

Gereja. Kebaktian bersifat sementara berjalan terus berkembang punya 

jemaat dari luar.”
11

 

Sedangkan menurut Ibu Rosdiana yang mengatakan bahwa: 

“Saya tidak pernah mendengar bahwa awalnya Gereja itu tempat 

pengeringan ikan, tapi mungkin kebetulan Bapak lihat orang 

mengeringkan ikan.”
12

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas menjelaskan 

adanya perbedaan pendapat mengenai status gereja tersebut bahwa awalnya lahan 

pihak Gereja sudah berbentuk Gamacca dia manfaatkan untuk pengeringan ikan 

dan juga tempat kebaktian.  pada saat itu bangunan Gereja yang berbentuk 

Gamacca belum memenuhi syarat untuk disebut sebuah Gereja. 

Dalam membangun rumah ibadah sesungguhnya merupakan hak bagi semua 

pemeluk agama dengan syarat ketentuan batas-batas tertentu yaitu sesuai dengan 

peraturan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Usman mengatakan bahwa:  

   “Dulu saya RT Baiturrahman, tapi saya tidak pernah memberi respon 

untuk proses pembangunannya. Karena, tidak memenuhi syarat jadi 

mereka izin di Provinsi. Jadi konsepnya itu dia ambil data dari kompleks 

Unhas yang kebetulan ada orang tinggal di situ. Makanya alamatnya dulu 

di Kompleks Unhas bukan alamat sini padahal dia berada di RW 1 di Jl 

Baiturahman. Pada dasarnya bahwa kita tidak merespon ketika dia tidak 

memenuhi syarat pembangunan.”
13

 

Hal ini berbeda dari ungkapan Bapak Alim mengenai lokasi yang 

mengatakan bahwa: 

                                                           
11

 Alim (60 tahun), pensiunan, wawancara, di Kompleks Unhas, (9 Juni 2023) 
12

 Rosdiana (66 tahun), IRT, Wawancara, di Kompleks Unhas (8 Juni 2023) 
13

 Usman (53 tahun),RT pada Awal Pembangunan, wawancara, di Jln Baiturrahman, (16 

Juni 2023) 



56 
 

 

“Menurut saya Gereja itu berada di Perumahan umum di RW 1 bukan di      

Kompleks Unhas.”
14

 

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa ada perbedaan pandangan 

terkait lokasi Gereja. Dapat disimpulkan bahwa dulunya hanya sebuah bangunan 

Gamacca, tidak lama kemudian setiap malam Sabtu mereka jadikan tempat 

beribadah seterusnya sampai jadi Gereja Toraja Jemaat Bangkala dan izin 

didapatkan dari pemerintah.  

C. Pandangan & Reaksi Masyarakat Muslim terhadap Pembangunan Gereja di 

Kompleks Unhas Antang 

Pandangan masyarakat muslim terhadap pembangunan rumah ibadah 

dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat dua pandangan ada yang bersifat 

membangun dan bersifat tidak membangun, namun tidak menimbulkan kekacauan 

bernuansa SARA yang merupakan singkatan dari Suku, Agama, Ras dan antar 

golongan yang merupakan sebuah pandangan atau tindakan yang berhubungan 

dengan sentimen identitas diri yang menyangkut agama, keturunan, suku, 

kebangsaan dan golongan. 

1. Pandangan dan reaksi yang membangun 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana mengenai 

pandangannya terhadap Gereja, bahwa: 

“Ya terima, karena pasti minta izinji. Bagimu agamamu bagiku agamaku, 

jadi kita harus saling menghargai agama. Kapan kita tidak hargai orang 

disituki na nilai. Nahargaiki orang berarti bagus kelakuanta naliat, baru 

sikap pihak Gerejanya ramah.” 

 

                                                           
14

 Alim (60 tahun), pensiunan, wawancara, di Kompleks Unhas (9 Juni 2023) 
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Berdasarkan pandangan yang di ungkapkan oleh Ibu Rosdiana maka reaksi 

yang di timbulkan bersifat membangun yaitu sebagai berikut: 

 “Tidak menggangu peribadatan penganut agama lain dan hubungan 

interaksi antar masyarakat sangat baik dapat dilihat pada saat Hari Raya 

idul Fitri, biasanya pihak Gereja memberikan bingkisan sebagai ucapan 

selamat idul fitri kepada umat Islam.”
15

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas pada dasarnya 

memang merupakan hal yang penting dalam menghargai satu sama lain. 

Sederhana, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. 

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menciptakan persepsi yang membangun 

yakni:  

1) Toleransi (tidak merasa terganggu) 

Toleransi paling mendasar yaitu mengakui adanya keragaman salah 

satunya dengan cara menghargai agama yang berbeda dengan yang di anut. 

Meskipun berada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, akan tetapi 

memberikan ruang untuk beribadah kepada pemeluk agama lain. Jika ingin 

dihargai maka sepatutnya kita juga harus menghargai agama orang lain.  

Sebagaimana  yang diungkapkan oleh Ibu Rukayyah bahwa: 

 

“Setuju, menghargai karena dia hargai kita. Kalau soal penolakan tidak 

pernah terjadi cuma memang pernah saya dengar isu mau dibakar Gereja 

waktu heboh-heboh berita pembunuhan. Suami saya tegaskan kalau mau 

dibakar ini Gereja langkai dulu mayat saya tapi itu cuma isu.” 

Berdasarkan pandangan yang di ungkapkan oleh Ibu Rukayyah maka 

reaksi yang di timbulkan bersifat membangun yaitu: 

                                                           
15

 Rosdiana (66 tahun),IRT, Wawancara, di Kompleks Unhas (8 Juni 2023) 
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“Ketika pembangunan Gereja, kita tidak ikut campur dalam hal melakukan 

pertentangan dalam artian kami mendukung proses pembangunan 

tersebut.
”16

 

2) Berpegang pada agama masing-masing  

Dalam menjaga keharmonisan disamping masyarakat muslim menghargai, 

mereka juga melakukan pembelaan kepada Gereja terutama pihak Gereja pada 

hari Raya Idul Fitri yang memberikan parsel atau bingkisan kepada warga muslim 

sekitarnya yang bersimpati kepada Gereja. Menjaga hubungan antar penganut 

agama yang berbeda merupakan hal yang penting. 

  Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Usman bahwa: 

“Setuju, saya tidak pernah melarang, karena kita bertoleransi agama. Pada 

waktu itu masih Kanopi lama-lama diadakan pertemuan. Kemudian, setiap 

malam sabtu mereka adakan kebaktian seterusnya sampai jadi Gereja.” 

Berdasarkan pandangan yang di ungkapkan oleh Bapak Usman maka 

reaksi yang di timbulkan bersifat membangun yaitu: 

“Secara hukum kita tidak punya hak untuk melarang pembangunan ada 

yang berwenang, namun saya tidak memberi respon terkait 

pembangunannya karena tidak sesuai syarat pembangunan. Terkait 

hubungan kita dengan pihak Gereja baik, dia suka membagi parsel lebaran 

tapi memang kalau soal pembangunan sempat ditolak.”
17

 

Persepsi masyarakat Muslim terhadap Gereja tidak mempermasalahkan 

adanya Gereja tetap memberikan ruang kepada pemeluk agama lain. Terbukti 

dengan berdirinya rumah ibadah selain Masjid di tengah-tengah mayoritas 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Erni bahwa: 

                                                           
16

 Rukayyah (63 tahun), penjual, wawancara, di Kompleks Unhas (19 Juni 2023) 
17

 Usman (53 tahun), RT Pada Awal Pembangunan Gereja, Wawancara, di Jln 

Baiturrahman (16 Juni 2023) 
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“Iyo setuju karena kita nda bisaki komplen karena duluan ada Gereja dari 

pada kita. Dulu masih Gamacca  tidak ditau bilang Gereja itu, banyak 

pohon baru kecil jalanan. Sempatji orang bilang kenapa ada Gereja di 

situ, tapi maumi diapa kalau nahargaiki hargai juga, saling menghargai 

agama orang lain karena duluan ada dari pada saya.” 

Berdasarkan pandangan yang di ungkapkan oleh Ibu Erni maka reaksi 

yang di timbulkan bersifat membangun: 

“Tidak mempermasalahkan akan adanya Gereja di Kecamatan Manggala, 

karena keberadaannya sudah lama. Sebelum puasa, duluan itu ada 

spanduknya dan kalau kerja bakti dia juga ikut membantu biasa dalam 

bentuk makanan”
 18

 

 

Keterangan di atas menjelaskan bahwa awalnya beberapa masyarakat tidak 

mengetahui bahwa itu sebuah gereja, karena pada saat itu di sekitar gereja rimbun 

dan bangunannya hanya terbuat dari pondok Gamacca. Mempertanyakan namun, 

tidak mempermasalahkan keberadaannya. Sikap saling membantu juga 

diterapkan, dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat misalnya melalakukan kerja 

bakti membersihkan lingkungan dan membantu dalam bentuk makanan. 

2. Pandangan dan reaksi yang tidak membangun  

Sebagaimana  yang diungkapkan oleh Ibu Srikandi beliau mengatakan: 

“Kalau saya yah tidak setuju ka ma’Gereja baru bersamaan Magrib. Tapi 

mau diapa, dia yang punya uang, kalau terkait dukungan jelas tawwa pasti 

ada dukungan untuk membangun. Kalau lebaran dia kasihki parsel, jadi kita 

di sini jaga keamanannya.”
19

  

berbeda yang disampaikan oleh Bapak Alim mengatakan bahwa: 

“Kalau bagian sini tidak setuju tapi tidak ada berbentuk SARA, tidak terlalu 

memikirkan apakah jemaatnya sedikit atau banyak. Kalau saya sebenarnya 

                                                           
18

 Erni (56 tahun), Guru, Wawancara, di Jln Baiturrahman (13 Juni 2023) 
19

 Srikandi ( 58 tahun), Penjual, Wawancara, di Kompleks Unhas ( 10 Juni 2023) 
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kurang setuju karena tidak ada kegiatan waktu tengah malam (karoke). 

Kalau mau diliat  terganggunya tapi itu cuma waktu-waktu tertentuji saja 

seperti hari Paska. Dalam Islam toleransi sangat penting dapat berpartisipasi 

satu dengan yang lain, kerjasama yang baik satu dengan yang lain dan 

seperti orang Kristen harus mengetahui apa yang ada di Al-Qur’an dan 

sebaliknya sehingga disitu timbul toleransi beragama.”
20

 

Penolakan bersifat pasif yang dilakukan tidak menimbulkan hal-hal yang 

merugikan pihak gereja, namun reaksi penolakan terjadi karena merasa terganggu 

terhadap kegiatan keagamaan seperti perayaan hari besar yang di laksanakan pada 

malam hari, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan pertangkaran 

atas kasadaran untuk saling menghargai antar satu dengan yang lain. 

Berdasarkan dari uraian di atas maka sangat jelas bahwa sebagian 

masyarakat kompleks Unhas kurang setuju, namun tidak terlalu memikirkan 

jumlah jemaatnya apakah sedikit atau banyak. Walaupun kurang setuju tetap 

menerapkan toleransi, beranggapan bahwa toleransi adalah hal yang harus 

diutamakan. Dimana toleransi yang dimaksud ialah membagi sesuatu dengan 

orang yang mempunyai kepentingan dengan kita. Meskipun berada di tengah-

tengah masyarakat tetap memberikan ruang untuk beribadah kepada pemeluk 

agama lain. Terbukti dengan berdirinya Gereja Toraja Jemaat Bangkala. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Bapak Pnt. Petrus Kanna. 

 “Kalau di sini toleransinya luar biasa, malahan Haji ikut mendukung, 

waktu dibentuk ini Gereja masyarakat yang mengayomi. Di sini aman 

yang tidak setuju mengalah sendiri. Setiap idul Fitri kita kasih parsel 

lebaran kepada yang memang berjuang menjaga nama baik Gereja.”
21

 

                                                           
20

 Alim (60 tahun), Pensiunan, wawancara, di Kompleks Unhas (9 Juini 2023)  
21

 Pnt. Petrus Kanna (75 tahun), Pendeta, wawancara, di Kompleks Unhas, (26 Juni 

2023) 
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Penjelasan di atas menjelaskan hubungan antara masyarakat muslim di 

Kompleks Unhas dan pihak Gereja cukup harmonis. Pihak Gereja ikut merayakan 

Hari Raya Idul Fitri dengan membagikan parsel atau bingkisan lebaran kepada 

masyarakat sekitar yang telah menjaga nama baik Gereja. Kegiatan ini merupakan 

salah satu kegiatan sosial mereka yang disukai oleh masyarakat. Masyarakat tidak 

mempermasalahkan adanya Gereja terutama yang dekat dengan lingkungan 

Gereja, memiliki reaksi atau pandangan positif yang tidak menyetujui mengalah 

dengan sendirinya. 

Meskipun keberadaannya diterima oleh masyarakat, namun reaksi negatif 

pernah terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Erni sebagai berikut: 

“Memang dulu sempatki ribut, jadi pihak gereja tersinggung juga. Padahal 

itu anak umur 4, 5-8 tahun, anak TK/SD orang luar yang melempar tengah 

malam. Sempatki melapor di Polsek salah pahamji itu, dikasih tau 

amanmi. Karena kalau orang sini tidak pernah malahan kita ke sana kalau 

malam natal.”
22

 

Hal sama diungkapkan oleh Ibu Rosdiana mengatakan bahwa 

“Sempat memang ada pelemparan batu di atapnya Gereja, Paginya toh 

hebohmi nacerita orang bilang dilempar atapnya gereja paski di sini. Tapi 

orang luar bukan orang sini, karena kalau anak sini tidak ada yang 

nakal.”
23

 

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwa beberapa masyarakat muslim 

seperti yang diungkapkan memihak pada Gereja tapi beberapa masyarakat muslim 

yang lain melakukan suatu penolakan. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadi penolakan yaitu: 

                                                           
22

 Erni (56 tahun), Guru, wawancara, di Jln Baiturrahman, (13 Juni 2023) 
23

 Rosdiana (66 tahun),IRT, Wawancara, di Kompleks Unhas (8 Juni 2023) 
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1) Tidak memenuhi jumlah penganut agama 

Mereka menganggap bahwa syarat pembangunan rumah ibadah Masjid 

dan non muslim di sekelilingnya harus memenuhi jumlah penganut yakni sekitar 

40 rumah 40 KK yang beragama non muslim. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bapak Usman bahwa: 

“Pada dasarnya kita tidak merespon ketika pembangunan tersebut karena 

tidak memenuhi syarat contohnya pembangunan tempat ibadah baik 

masjid maupun Gereja harus memenuhi ketentuan dalam hal jumlah 

penduduk yang ada disekitar rumah ibadah minimal jumlah 40 KK.”
24

  

 

Berdasarkan dari penjelasan bapak Usman, bahwa tidak ada respon dari 

masyarakat mengenai pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang, karena 

mereka menganggap bahwa pembangunan Gereja harus memenuhi jumlah 

penduduk minimal 40 KK (Kartu Keluarga). Masyarakat juga tidak memberikan 

respon mengenai izin pembangunan Gereja tersebut, dengan tidak 

menandatangani izin pembangunan. Akan tetapi mereka tidak menimbulkan 

dampak dari ketidaksetujuan mereka terhadap pembangunan Gereja tersebut. 

2) Sekitar Gereja tidak ada yang menganut Agama Protestan 

Di sekeliling gereja merupakan sebagian besar mayoritas penduduknya 

beragama Islam, maka disekitar Gereja tidak ada yang menganut Agama 

Protestan. Akan tetapi, masyarakat yang beragama Protestan tetap datang ke 

Gereja tersebut untuk melaksanakan ibadah. Pendirian rumah ibadah harus 

memenuhi syarat berdasarkan dari jumlah penduduk bagi pelayanan umat 

beragama yang bersangkutan. 

                                                           
24

 Usman (53 tahun), Pak RT Pada Awal Pembangunan Gereja, wawancara, di Jln 

Baiturrahman (16 Juni 2023)  
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Seperti yang dikatakan oleh Bapak Usman bahwa: 

“Itu juga yang menjadi alasan sempat ditolak karena hanya dua orang yang 

berdomisili Toraja pada saat itu, jemaatnya berdomisili dari Kompleks 

Unhas, RSS, kompleks lama dan lain-lain.
25

 

 

Berdasarkan wawancara  penulis menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat 

muslim yang ada di sekitar Gereja terdapat beberapa pandangan ada yang setuju 

dan tidak setuju. Terutama yang dekat dengan Gereja memiliki reaksi positif 

dengan mengutamakan toleransi adapun reaksi negatif sempat terjadi pelemparan 

batu namun menurut informasi yang didapatkan bahwa pelemparan dilakukan 

oleh orang luar. 

 

                                                           
25

 Usman (53 tahun), Pak RT Pada Awal Pembangunan Gereja, wawancara, di Jln 

Baiturrahman (16 Juni 2023) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu yang 

membahas tentang Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pendirian Gereja (Studi 

Kasus di Kompleks Unhas Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), dapat 

ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Proses Pembangunan Gereja mendapatkan izin melalui izin PMB Nomor 9 

dan 8 tahun 2006. Legalitasnya diakui pada tahun 2008 dan resmikan pada 

tahun 2013 menjadi 1 jemaat yaitu Gereja Toraja Jemaat Bangkala. Awal 

pembangunan rumah ibadah berupa Gamacca, bahan bangunan didapatkan 

dari anggota jemaat dan simpatisan. Sebelum pembangunan Gereja, ada 

bentuk kesepakatan berupa jual beli tanah antara pihak gereja dan masyarakat 

setempat mengenai  sarana jalan yang sering di lewati oleh masyarakat, 

maupun menuju gereja karena sebelumnya akses jalan ke gereja tersebut 

tertutup sehingga kerja sama yang dilakukan mempunyai keuntungan dan 

kebaikan bersama.  

2. Pandangan & Reaksi Masyarakat Muslim terhadap pembangunan Gereja 

Toraja Jemaat Bangkala di Kompleks Unhas Antang terdapat pandangan yang 

membangun yang menciptakan reaksi yang membangun pula, masyarakat 

tidak merasa terganggu akan adanya Gereja tersebut, serta sadar akan 

pentingnya toleransi. Adapun yang tidak setuju memilih untuk diam (pasif) 
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tercipta pandangan & reaksi yang tidak membangun yakni merasa terganggu 

terkait kegiatan keagamaan seperti perayaan hari besar yang di laksanakan 

pada malam hari, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan 

pertengkaran karena kasadaran untuk saling menghargai antar satu dengan 

yang lain.  

B. Implikasi  

 Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, berikut ini peneliti telah 

mengemukakan saran diharapkan mampu diupayakan oleh semua pihak. 

1. Agar tercipta persepsi yang baik dalam menjalin hubungan antar umat 

beragama kita harus menaati hukum yang berlaku. 

2. Pentingnya penerimaan terhadap penganut yang berbeda dan 

menanamkan sikap toleransi, saling menghargai antar pemeluk agama. 

Karena, dengan adanya rasa menghargai yang tinggi maka  interaksi antar 

suatu kelompok akan terjalin dengan harmonis. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama: Mutmainnah Ansyar 

Nim: 30500119013 

Judul Skripsi: Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pendirian Gereja (Studi Kasus 

di Kompleks Unhas Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar) 

Rumusan Masalah:  

1. Bagaimana Pandangan & reaksi Masyarakat Islam terhadap Pembangunan 

Gereja di Kompleks Unhas Antang? 

2. Bagaimana Proses Pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang? 

Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah:  

1. Pandangan masyarakat terhadap pembangunan Gereja 

2. Hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat Islam dan Kristen  

3. Reaksi masyarakat terhadap pembangunan Gereja 

4. Sejarah Gereja 
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2) Bagaimana Proses Pembangunan Gereja di Kompleks Unhas Antang? 

(Mendapat izin dari pemerintah daerah dan mendapat dukungan dari 

masyarakat) 

3) Bagaimana Reaksi Masyarakat terhadap Pembangunan Gereja di Kompleks 

Unhas Antang? 

4) Bagaimana interaksi terhadap non muslim? 

5) Apa pendapat masyarakat tentang toleransi? 

6) Menurut anda, seberapa penting menghargai perbedaan? 
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Toraja? 
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