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ABSTRAK 

Nama   : Nuraeni 

NIM   : 30400113072 

Fak/prodi  : Ushuluddin Filsafat dan Politik/Sosiologi Agama 

Judul   : Solidariatas Sosial Urban Etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar 

Penelitian ini berjudul Solidariatas Sosial Urban Etnis Toraja di Kampung Rama kota 

Makassardengan mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, Apa yang memotivasi masyarakat 

etnis Toraja melakukan urbanisasi ke kota Makassar dan bagaimana bentuk-bentuk soliadaritas 

sosial urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar.Berdasarkan pada rumusan masalah 

tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui  apa yang memotivasi masyarakat etnis 

Toraja melakukan urbanisasi ke kota Makassar dan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 

soliadaritas sosial urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar. 

 Jenis penelitian ini kualitatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi dan fenomenologi,pememilihan beberapa informan dengan caraPurposif sampling. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu, informasi yang bersumber dari 

pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan 

sumber sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk 

melengkapi data-data primer.Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan  melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat urban etnis Toraja di Kampung Rama 

kota Makassar pada umumnya melakukan urbanisasi untuk memperoleh pekerjaan, melanjutkan 

pendidikan, ajakan teman, pengaruh dari keluarga atau tetangga. Interaksi sosial yang dilakukan 

oleh masyarakat urban etnis Toraja menyebabkan terbentuknya solidaritas sosial yang 

ditunjukkandengan adanya sikap tolong menolong, kerjasama dan terjalin toleransi antara umat 

beragama. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 Ha h Ha ھ

 hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya y Ye ى

  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.  

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‟ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

 

 



13 
 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 fathah a A ا َ

 kasrah i I ا َ

 dammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda 

 

 

 

Contoh: 

يْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…ىَ 

yaa‟ 

a a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 

waw 

u u dan garis di atas 

 

 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dani ى  َٔ

  fathah dan wau Au a dan u ؤ َٔ
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Contoh: 

 maata : ماث 

م ي   ramaa : ر 

 qiila : ق يْم 

وْثَ    yamuutu : ي م 

4. Taa‟ marbuutah 

Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu taa‟marbuutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan taa‟ 

marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa‟ marbuutah itu 

ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ت َ وْض   raudah al- atfal :الْْ طْف ان ر 

يْى ت َ د  ه ت انم   al- madinah al- fadilah :انْف اض 

ت َ كْم   al-hikmah :  انْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 

tasydid(  ََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  (konsonang anda) 

yang diberi tandasyaddah. 

 Contoh : 

بَّى ا   rabbanaa : ر 

يْى ا   najjainaa : و جَّ
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قَ    al- haqq : انْح 

مَ    nu”ima : و عِّ

وَ   د   aduwwun„ : ع 

 Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  maka (ب يَ 

ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 

 Contoh : 

ه يَ    Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : ع 

ب يَ   ر   Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif lam 

ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan seperti biasa, al-, 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَّمسَ  

ن ت َ  نز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نزَّ

ف ت   al-falsafah : ا نْف هس 

دَ    al-bilaadu : ا نْب لَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah yang 

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh : 

وْنَ   ta‟muruuna : ت امْ ر 

 ‟al-nau : انىَّوْعَ 

يْءَ   syai‟un : ش 

رْثَ   umirtu : ا م 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

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

belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), al-hamdulillah, dan 

munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh.Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur‟an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (َ  (الل ٰ

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

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

Contoh : 

َ 
يْى الل ٰ  َ diinullah د 

 billaah ب االل ٰ

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

hum fi rahmatillaah 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital 

berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

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

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

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital 

(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).  

contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi‟ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur‟an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 

akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-WalidMuhammad 

(bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

s.w.t = subhanallahu wata‟ala 

s.a.w = sallallahu „alaihi wasallam 

r.a = radiallahu „anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS/38 = QS. Al-Maidah/5:38 

HR = Hadis Riwayat 

KUHP  = Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

hal = Halaman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan sosial untuk 

senantiasa hidup dengan orang lain disebut gregariuousness sehingga manusia juga disebut 

sebagai sosial animal atau hewan sosial, karena sejak dilahirkan manusia telah memiliki 

keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya yaitu masyarakat, dan 

keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya .
1
 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi membutuhkan manusia 

yang lainnya. Dalam menjalani kehidupan antara manusia yang satu dengan yang lain saling 

membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk terciptanya kehidupan bersama 

antara manusia maka sangat penting untuk adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lain. 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak 

mungkin ada kehidupan bersama. 

Suatu hubungan sosial akan lahir dari interaksi yang senantiasa berjalan dengan baik. 

Interaksi sosial pada dasarnya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dalam proses interaksi ada saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain melalui berbicara atau saling menukar tanda yang 

dapat menimbulkan perubahan dalam perasaan dan kesan dalam pikiran yang akan menentukan 

tindakan yang akan dilakukan. Makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan 

senantiasamembutukan manusia lain dalam kehidupannya, hampir seluruh aktivitas manusia 

dihabiskan melaui interaksi antara kelompok. 
2
 

                                                             
 1

 Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Cet.I; Jakarta: Raja grafindo persada 2013),  h. 55. 
2
Abdul Syani,Sosiologi Skematika Teori dan Terapan (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 10. 
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Kelompok sosial tempat manusia menjadi anggota seperti keluarga, organisasi 

propesi, organisasi kedaerahan, dan sebagainya, setiap anggotanya saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lain baik melalui kontak langsung maupun secara tidak 

langsung. Proses solidaritas sosial ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, 

persoalan yang sangat penting dalam kehidupan berkelompok agar tetap menjaga 

eksistensi dalam sebuah kelompok dan solidaritas sosial yang terbangun antara 

anggota kelompok tersebut sebagai suatu keseluruhan. 

Suatu kelompok harus muncul kesadaran kolektif sebagai anggota kelompok 

sehingga antara sesama kelompok tumbuh perasaan-perasaanatas dasar kesamaan 

sehingga dapat tercipta rasa solidaritas sosial dan dapat mencapai tujuan bersama 

dalam organisasi.Pentingnya studi solidaritas sosial dalam sosiologi telah ditunjukkan 

dengan studi yang pernah dilakukan oleh Emile Durkheim yang kemudian 

melahirkan teori “Solidaritas sosial”.Demikian pula dengan Sorokin yang pernah 

melakukan studi tentang solidaritas kelompok suatu kelompok sosial hanya ada 

apabila hidup dan berkembang sebagai suatu kesatuan.
3
 

Allah berfirman dalam Qs Al-Hujurat/49:10 

ا ى ونَ ٱإ وَّم  ؤۡم  َوَ َنۡم  مۡۚۡ يۡك  و  َأ خ  َب يۡه  واْ َف أ صۡه ح  ةٞ ََللَّ َٱتَّق واَْٱإ خۡو  م ون  َت رۡح  هَّك مۡ ن ع 

٠١ 

Terjemahnya : 

 

                                                             
3
 Taufik Abdullah dkk, Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas( Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia), h. 180. 
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Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah diantara 

kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kamu kepada Allah agar 

kamu mendapat rahmat.
4
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa memberikan petunjuk kepada manusia bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain seperti 

saudara yang harus saling menjaga. Solidaritas sosial tidak hanya berlaku bagi agama 

Islam saja akan tetapi bersifat universal dan menyeluruh baik umat muslim maupun 

non muslim karena Islam sendiri adalah agama Rahmatan Lil‟Alamin. 
Allah berfirman dalam Qs Al-Anfaal/8:1 

ََه وو  َ َ  َي سَۡ ه  ََٱلۡۡ وف ال َ ع  َوَ َٱلۡۡ وف الَ ق م   َّ س ول َ لل  ََٲتَّق واْٱللَّ َف ََٱنرَّ مۡ  َب يۡى ك  اث  َذ  واْ أ صۡه ح  و 

واَْ يع  أ ط  س ون ه ََٱللَّ َو  ر  ََ ۥَو  ى يه  ؤۡم  ىت مَم   ٠إ نَك 
Terjemahnya: 

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. 

Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab 

itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara 

sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-

orang yang beriman.
5
” 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa komunikasi antar sesama dapat menciptakan 

hubungan emosional yang kuat, melindungi persaudaraan sebagai ikatan yang kuat 

antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat melindungi setiap anggota 

masyarakat
6
 

Fenomenakomunitas urban di kota Makassar tidak dapat dipisahkan dari 

sektorinformal. Kesempatan kerja yang sangat terbatas di sektor formal yang 

                                                             
4
 Depertemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemanhya,(Cet I Cv Samara Mandiri Jakarta 1999), 

h. 515. 
 
5
 Depertemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemanhya, (Cet I Cv Samara Mandiri Jakarta 1999), 

h. 177. 

 
6
M. Quraish Shihab, Tafsir AL Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an (Cet.I;Jakarta: 

Lahtera Hati),  h146. 
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menyebabkan sektor  informal menjadi alternatif tujuan para masyarakat urban untuk 

tetap bertahan hidup. Para urban pada akhirnya memilih sektor informal karena 

kepastian dalam memperoleh  mendapatkan secara mudah tanpa banyak syarat 

sehingga menjadi faktor menjamurnya sektor informal di perkotaan. 

Kota Makassar merupakan kota yang sangat potensial dan menjanjikan 

berbagai macam pekerjaan kepada masyarakat urban.Kota ini dikenal sebagai kota 

Daeng yang memiliki keragaman. Selain itu banyak pelajar yang datang dari berbagai 

daerah untuk melanjutkan studinya di kota Makassar. Keadaan ini telah menjadikan 

Makassar sebagai daerah tujuan untuk mencari nafka masyarakat yang datang dari 

desa yang melakukan urbanisasi ke kota Makassar  dari berbagai etnis.  

Perkumpulan kedaerahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tujuan yang 

ingin dicapai oleh setiap perkumpulan tersebut menjadi berbeda pula. Perkumpulan 

yang ada di masyarakat urban mengenal diri pada masyarakat sekitar bahwa mereka 

berasal dari daerah tertentu atau etnis tetentu yang anggotanya berasal dari daerah 

yang sama. Masing-masing perkumpulan mempunyai kepentingan  tertentu dengan 

keberadaannya. Keberadaan urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar 

mengajarkan kepada mereka bertoleransi dalam mengenal budaya etnis yang lain di 

luar Kampung Rama tersebut. Hal tersebut guna menciptakan hubungan sosial antar 

etnis. 

Keberadaan kelompok masyarakat urban etnis Toraja di Kampung Rama kota 

Makassar yang anggotanya saling membantu satu sama lain dalam mengais rezeki 

diperantauan berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan sehingga 
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memaksimalkan pendapatan mereka. Kapasitas sosial yang dapat mendorong upaya 

pencapaian hasil ekonomi kelompok perantau asal Toraja dalam menjalankan usaha-

usaha mereka dalam berbagai bidang mereka namakan solidaritas sosial. Konsep 

solidaritas sosial ini merujuk pada relasi-relasi sosial, norma sosial dan saling percaya 

antara anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya mereka menjadi 

sahabat, menjadi saling menghormati dan saling bertanggung jawab untuk 

salingmembantu dalam memenuhi kebutuhan antara sesama atau yang dikenal dalam 

masyarakat urban etnis Toraja dengan konsep solata.
7
Sistem kekerabatan dalam 

masyarakat Toraja sangat di pengaruhi oleh Tongkonan keberadaan suatu keluarga di 

Toraja ditentukan dengan keberadaan tongkonannya. Tongkonan ini adalah rumah 

atau satu perkumupulan keluarga masyarakat Toraja serta untuk mengetahui bahwa 

keluarga ini berasal dari mana, maka dari itu harus adanya tongkonan. 

Tongkonan merupakan lambang persekutuan orang Toraja, berdasarkan 

hubungan kekerabatan/keturunan/darah daging.Pada dasarnya bentuk hubungan 

kekerabatan dalam Tongkonan adalah bahwa setiap keluarga _sepasang suami istri_ 

membangun rumah atas usaha sendiri atau secara bersama-sama dengan anak-anak 

dan cucu-cucu.Rumah itu adalah Tongkonan dari setiap orang yang berada di 

dalamnya. 

Bentuk solidaritas sosial berupa kesadaran bersama sebagai anggota jaringan 

hubungan sosial yang erat mendorong masyarakat untuk melakukan usaha bersama 

berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

                                                             
7
Jones, Pengantar Teori –teori sosial (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2009), h. 125. 
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secara mandiri.Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagai pemikiran, sehingga 

dapat dipastikan semakin kuat solidaritas sosial dan kualitas kehidupan mereka 

sebagai perantau. Solidaritas sosial yang adamengacu pada keuntungan dan 

kesempatan yang didapatkan seseorang didalam masyarakat melalui keanggotannya 

dalam suatu etnis sosial tertentu seperti masyarakat etnis Toraja di Kampung Rama 

kota Makassar. masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi akan lebih 

mudah untuk  bekerjasama karena adanya sikap saling membantu dan saling percaya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka secara sepintas menggambarkan mengenai 

solidaritas masyarakat Toraja maka hal tersebutlah  yang membuat penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut  mengenai “Solidaritas Sosial Masyarakat Urban Etnis 

Toraja yang Ada di Kota Makassar Khususnya di Kampung Rama”. 

B.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan berjudul solidaritas sosial urban Toraja di 

Kampung Rama Kota Makassar oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada 

Solidaritas Sosial Masyarakat Urban Etnis Toraja di Kampung Rama Kota 

Makassar. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut, dapat dideskripsikan 

berdasarkan subtansi permasalahan solidaritas sosial urban Toraja  diKampung Rama 

kota Makassar. 
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Agar terhindar dari kesalahpahaman tentang judul dalam penelitian ini, maka 

penulis mencantumkan deskripsi fokusyang dapat menjadikan bahan untuk 

terciptanya  kesepahamanantarapenulis dan pembaca sebagai berikut: 

a. Solidaritas Sosial 

Solidaritas sosial yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu rasa 

kebersamaan, rasa kesatuan, rasa simpati dan empati sebagai anggota dalam  

kesamaan ras dan suku. 

b. Urban  

Urban yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu perpindahan 

penduduk dari desa ke Kota. 

c. Etnis Toraja  

Etnis Toraja yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

masyarakat Toraja yang menetap selamanya maupun masyarakat Toraja yang tinggal 

hanya sementara di Kampung Rama kota Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasakan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dikemukakan pokok masalahnya yakni: Apa yang melatarbelakangi 

masyarakat etnis Toraja melakukan urbanisasi ke Kampung Rama Kota Makassar. 

Pokok masalah tersebut, dijabarkan ke sub masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang memotivasi masyarakat etnis Toraja melakukan 

urbanisasi ke kota Makassar? 
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2. Bagaimana bentuk-bentuk solidaritas sosial urban etnis Toraja di Kampung 

Rama kotaMakassar? 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari pelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui motivasi masyarakat etnis Toraja melakukan urbanisasi ke 

Kampung Rama kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk solidaritas sosial masayarakat agama Islam dan 

Kristen urban etnis Toraja di Kampung Rama Kecamatan Panakukang  Kota 

Makassar. 

 

 

2. Kegunaan  

Hasil dari  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya 

terutama peneliti di bidang ilmu sosial. 

b. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam 

penanganan masalah yang timbul dari maraknya masyarakat desa yang melakukan 

urbanisasi ke kota Makassar. 

E. KajianPustaka  
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1. Hubungan Penelitaan Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan olehResta Nurcahyaningsi dari SI Sosiologi 

Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang  Pola Interaksi sosial Masyarakat 

Urban di Desa Tanggulangin Kab Kebumen (Studi Kasus Tentang Interaksi Sosial 

Masyarakat Urban Desa Tanggulangin Kab Kebumen). Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa masyarakat urban  di Desa Tanggulangin mampu membangun 

interaksi assosiatif yang efektif. Meskipun mereka mempunyai latarbelakang 

kehidupan yang berbeda, akan tetapi hal itu tidak menjadi penghalang yang signifikan 

dalam membangun kehidupan yang harmonis. 
8
 

Kesamaan penelitian yang dilakukan olehResta Nurcahyaningsi dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai 

urbanisasi, namun penelitian yang dilakukan oleh Resta Nurcahyaningsi berfokus 

pada interaksi sosial dan kaitanya dengan urbaisasi, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti memfokuskan pada solidaritas sosial urban etnis Toraja yang ada 

di Kampung Rama kota Makassar. 

Penelitian yang dilakukan olehImran Evantri Lesmana dari SI Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar yang 

membahas tentang Studi Solidaritas Sosial (Kasus Sar Unhas). Dalam hasil 

                                                             
8
Resta Nurcahyaninsi,” Pola Interaksi Sosial Masyarakat Urban Di Desa Tanggulangin Kab 

Kebumen (Studi Kasus Tentang Interaksi Sosial Masyarakat Urban Desa Tanggulangin Kab 

Kebumen.”Skripsi(Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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penelitian menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan yang melekat pada diri anggota 

SAR Unhas dapat menjalin hubungan sosial anggota yang lainnya solidaritas sosial 

yang tinggi sesama anggota SAR Unhas memunculkan stigma bahwa kepedulian 

sesama untuk menolong seseorang haruslah memiliki jiwa-jiwa sosial yang 

tinggi.Ego-egoisme yang mereka dapatkan dari fakultas masing-masing anggota tidak 

menjadi faktor penghalang dalam mengemban misi organisasi.
9
 

Persamaan penelitian yang dilakukan olehImran Evantri Lesmana dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai 

solidaritas sosial, namun penelitian yang dilakukan oleh Imran Evantri Lesmana 

berfokus kepada solidaritas sosial dan hubungannya dengan SAR Unhas. Namun 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada solidaritas 

sosial urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar. 

Penelitian yang dilakukan olehMuh Yahya Yasin dari SI Sosiologi Agama  

skripsi fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar dengan judul Toleransi Keagamaan Masyarakat Kelurahan Siwa 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Ditinjau dari Aspek Sosiologis). Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk toleransi yang dilakukan oleh masyarakat 

Siwa dalam bentuk syukuran atau upacara adat (tudang Sipulung) dalam acara ini 

semua masyarakat di undang baik itu yang beragama Kristen maupun yang beragama 

Islam. Dalam hal tersebut dapat menguatkan sikap toleransi yang kuat dalam 

                                                             
9
Imran Evantri Lesmana,“Studi Solidaritas Sosial Kasus Sar Unhas,”Skripsi(Makassar: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). 
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masyarakat tersebut dalam perwujudan keserasian hidup dapat dilihat dalam kerja 

samakerukunan gotong royong dan tolong menolong. Seperti perbaikan jalan serta 

pengamanan saat perayaan hari besar keagamaan
10

. 

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, yaitu sama membahas tentang adanya sikap toleransi antara agama Islam dan 

Kristen, namun pada peneliti ini lebih kepada hubungan Toleransi Keagamaan 

Masyarakat Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Ditinjau dari 

Aspek Sosiologis). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis 

memfokuskan kepada solidaritas sosial urban etnis Toraja di Kampung Ramakota 

Makassar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Sapeni dari SI Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo yang membahas tentang Solidaritas Sosial 

Antar Etnik(Studi Kasus di Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo 

Una-una).Dari hasil penelitan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat Desa 

Pasokan solidaritas diwujudkan hubungan sesama masyarakat sedangkan 

solidaritasorganikadanya saling ketergantungan antara etnik yang satu dengan yang 

lainnya.Masyarakat Desa Pasokan sangatlah beragam terutama dari segi agama, suku, 

                                                             
10

Muh Yahya Yasin,”Toleransi Keagamaan Masyarakat Kelurahan Siwa Kecamatan 

Pitumpanua Kabupaten Wajo (Ditinjau dari Askpek Sosiologi),”Skripsi (Makassar. Fakultas 

Ushuluddin dan Filsasafat politik UIN Alauddin,2013). 
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budaya dan sebagainya solidaritas sosial antara etnik haruslah terbangun dengan 

baik.
11

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Sapeni dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai 

solidaritas sosial, namun penelitian oleh Nur Anisa Sapeni berfokus kepada 

solidaritas sosial dan hubungan dengan antar etnik di Desa Pasokan Kecamatan 

Walea. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan 

kepada solidaritas sosial etnik Toraja di Kampung Rama kota Makassar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prista Ayu Wulandari  dari SI Pendidikan 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang membahas 

tentang Bentuk Solidaritas Sosial pada Pengrajin Gerabah di Wisata Melikan 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pentingnya solidaritas sosial para pengrajin gerabah di desa Malikan, keinginan yang 

kuat oleh pengrajin untuk memajukan industri gerabah dan membinakan kerukunan 

antara warga pengrajin gerabah.
12

 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Prista Ayu Wulandari dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama membahas mengenai 

solidaritas sosial, namun penelitian yang dilakukan oleh Prista Ayu Wulandari  

                                                             
11

 Nur Anisa Sapeni,“Solidaritas Sosial Antar Etnik (Studi Kasus di Desa Pasokan 

Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-una).” Skripsi (Gorontalo: Fakultas  Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Gorontalo,  2013). 
12

 Prista Ayu Wulandari  “Bentuk Solidaritas Sosial pada Pengrajin Gerabah di Wisata 

Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2013). 
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berfokus pada bentuk solidaritas sosial dan kaitanya dengan solidaritas sosial, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokus pada solidaritas 

sosial urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mursalim dari SI Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat, dan politik  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  yang 

membahas tentang Solidaritas Sosial dalam Mobilisasi Mata Pencarian Masyarakat 

Pesisir di Desa Tanjung Lalak Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab.Kota Baru 

Kalimantan Selatan.Penelitian tersebut menunjukkan bahwa solidaritas sosial 

berkurang yang disebabkan oleh mobilisasi mata pencarian masyarakat pesisir yang 

beralih menjadi buruh sawit. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Mursalim dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama membahas mengenai solidaritas sosial, 

namun penelitian yang dilakukan oleh Mursalimberfokus pada bentuk solidaritas 

sosial dan kaitanya dengan solidaritas sosial, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti memfokus pada solidaritas sosial urban etnis Toraja di 

Kampung Rama kota Makassar.
13
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Mursalim “ Solidaritas Sosial Dalam Mobilisasi Mata pencarian Masyarakat Pesisir di 

Desa Tanjung Lalak Kec. Pulau  Laut Kepulauan Kab. Kota Baru Kalimantan Selatan” Skripsi 

(Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.2016). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Solidaritas Sosial  

Solidaritas diartikan sebagai sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa (senasib), 

perasaan setiakawan yang pada suatu kelompok anggota wajib 

memilikinya.Sedangkan kata sosial dapat diartikan yang berkenaan dengan 

mayarakat, membutuhkan komunikasi dalam usaha menunjang pembangun dan 

memperhatikan kepentingan umum.
14

 

Solidaritas adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah kelompok sosial 

karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas. Kelompok-

kelompok sosial sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bersama masyarakat akan 

tetap ada dan bertahan ketika dalam kelompok sosial tersebut terdapat rasa solidaritas 

sosial diantara anggota-anggotanya. 

Konsep solidaritas sosial dikenal sebagai konsep sentral Emaile Durkheim, 

dimana solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antara individu dan 

kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan yang didukung oleh 

nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dalam 

kehidupan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat 

hubungan antara mereka.
15

 

                                                             
14

Dendy Sugono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa(Cet. I; Jakarta: PT. 

Gramedi Pustaka Utama, 2008), h. 1328. 

 
15

George Ritzer, Teori Sosiologi modrn (Cet VIII; Jakarta Kencana Prenada Media Group), h. 

25. 
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Emaile Durkheim melihat bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat 

sederhana menuju masyarakat modern.Masyarakat sederhana memiliki bentuk 

solidaritas pada masyarakat modern oleh karena itu solidaritas sosial masyarakat 

dibedakan menjadi solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. 

 

1. Solidaritas Mekanik  

Masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik ditandai dengan 

pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang kuat, hukum refresif  

dominan, individualitas rendah, pola normatif sebagai consensus dalam komunitas, 

dan saling ketergantungan yang rendah.Menurut Durkheim, solidaritas mekanik 

didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (collective consciousness) yang 

menunjukan totalitas kepercayaan dan perasaan sentimen yang rata-rata pada warga 

masyarakat yang sama dengan intensitas tinggi seperti keterlibatan komunitas dalam 

menghukum orang yang menyimpang dengan mengutamakan penggunaan hukum 

represif. Selain itu hukuman yang didasarkan pada tingkat kejahatannya.Tetapi 

hukuman tersebut lebih mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.Ciri 

suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment, dan 

sebagainya.Homogenitas semacam ini hanya mungkin ada apabila pembagian kerja 

atau diferensiasi masiminim atau terbatas. 
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2. Solidaritas Organik  

Solidaritas sosial yang berkembang pada masyarakat yang kompleks dan 

solidaritas organik muncul karena pembagian kerja yang tinggi. Solidaritas itu  pada 

tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah 

sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian kerja yang 

memungkinkan bertambahnya dikalangan individu.Masyarakat memiliki solidaritas 

organik tingkat heterogenitas semakin tinggi, karena masyarakat semakin 

plural.Penghargaan baru terhadap kebebasan, bakat, prestasi, dan karir individual 

menjadi dasar masyarakat pluralistic.Kesadaran kolektif perlahan-lahan mulai hilang. 

Pekerjaaan orang terspesialisasi dan tidak lagi sama, gaya hidup pengalaman orang 

semakin beragam, demikian pula dengan kepercayaan, sikap, dan kesadaran pada 

umumnya.
16

 

Perbedaan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik, dapat dijelaskan 

melalui perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.Solidaritas 

mekanik ditunjukkan oleh masyarakat pedesaan sedangkan solidaritas organik 

ditunjukkan oleh masyarakat perkotaan. Hal dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Damsar , Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 69. 
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Tabel 1.1 

Tabel perbedaan solidaritas mekanikdan organik 

 Solidaritas Mekanik  Solidaritas Organik  

Pembagian kerja Rendah  Tinggi  

Kesadaran kolektif  Kuat  Lemah  

Hukum dominan  Represif  Restitutif  

Invidualitas  Rendah  Tinggi  

Consensus terpenting  Pola normatif Nilai abstrak dan umum 

Penghukuman  Komunitas terlibat   Badan control sosial 

Saling ketergantungan  Rendah  Tinggi  

Komunitas  Primitif/pedesaan Industri perkotaan  

Pengikat  Kesadaran kolektif  Pembagian kerja  

 

 Salah satu ilmuan sosiologi Islam yaitu Ibnu Khaldun juga memberikan 

argumen mengenai masyrakat tradisional dan masyarakat kota/modern.Ia berpendapat 

dalam masyarakat tradisional yang memiliki tingkat ashobiyah yang tinggi, proses 

produksi berlangsung secara sederhana, karena produk masyarakat desa menurut 

Khaldun memproduksi sesuatu hanya untuk kebutuhan. Segala kebutuhan masyarakat 

desa diperoleh dari proses produksi yang berlangsung secara alami dan melestarikan 

alam. Sementara dalam masyarakat perkotaan proses produksi sudah berbeda, 

organisasi pada kemewahan sangatlah menonjol, tidak lagi berproduksi untuk 
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memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi berproduksi untuk kemewahan, penumpukan 

harta benda dan gaya hidup.
17

 

 Ferdinand Tonnis dengan teorinya mengenai gemeninschaff dan gesellschaft 

sebagai dua bentuk yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok 

sosial.Gemenschaft (pagutuban) adalah bentuk kehidupan bersama dimana 

anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat 

kekal.Desar hubungan adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang juga bersifat 

nyata dan organis sebagaimana dapat diumpamakan pada peralatan hidup tubuh 

manusia atau hewan.Bentuk gemeinschaft terutama dapat dijumpai didalam keluarga, 

kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya.
18

 

 Gesellschaft (patembayan) merupakan bentuk kehidupan bersama yang 

merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang 

pendek.Gesellschaft bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta struktur 

sebagai mekanis sebagaimana dapat diumpamakan pada sebuah mesin bentuk 

Gesellschaft, misalnya, terdapat pada organisasi pedagang, organisasi suatu pabrik 

atau dapat pada suatu organisasi industri dan seterusnya. 

 

B. Bentuk-Bentuk Solidatas Sosial 

1. Gotong Royong  

Salah satu bentuk solidaritas sosial yang banyak dijumpai dimasyarakat 

pedesaan adalah gotong royong.Gotong royong merupakan rasa atau pertalian 

kesosialan yang sangat teguh dan terpelihara. Gotong royong lebih banyak dilakukan 

                                                             
17

Syarifuddin Jurdi, Awal Mula Sosiologi Modren Kerangka Epistimologi Metodologi dan 

Perubahan Sosial Perspektif Ibun Khaldun, ,( Cet.I; Bantul: Kreasi Wacana, 2012),h. 241-242. 
18

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 355. 
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oleh masyarakat desadari pada kota diantara anggota-anggota dan golongan itu 

sendiri. Kolektivitas terlihat dalam ikatan gotong-royong yang masih menjadi budaya  

dimasyarakat desa. Gotong royong menjadi bentuk solidaritas yang sangat umum dan 

eksistensinya dalam masyarakat juga masih sangat terlihat hingga sekarang. Bahkan 

negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong royong yang 

tinggi gotong royong masih sangat dirasakan manfaatnya, walaupun telah mengalami 

perkembangan jaman yang memaksa manusia untuk mengubah pola pikirnya menjadi 

pola pikir yang lebih egois, namun pada kenyataannya manusia memang tidak akan 

pernah bisa hidup  sendiri  dan selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan 

hidupnya dimasyarakat.
19

 

Jiwa gotong royong merupakan kebalikan dari jiwa individualis, kebutuhan 

umum akan dikalahkan oleh kebutuhan-kebutuhan individu, gotong royong  untuk 

umum akan dianggap tidak berguna, hak-hak individu akan dipertahankan hasil kerja 

individu dinilai sangat tinggi dan sebagainya. Masyarakat pedesaan selain dari 

terpencil atau terbuka dari lokasi pemukiman, atau mata pencarian hidupnya, lepas 

dari sifat sederhana dan kompleks dari masyarakatnya juga terdapat sifat tinggi jiwa 

persaingan dan individualism.
20

 

 

2. Kerjasama 

Kerjasama adalah proses terakhir dalam penggabungan proses ini 

menunjukkan suatu golongan atau kelompok dalam hidup yang geraknya sebagai 

suatu badan dengan kelompok yang lain yang digabungkan itu. Kerjasama merupakan 

suatu penggabungan antara individu dengan invidu atau kelompok dengan kelompok 
                                                             

19
Suriyani,  Sosiologoi Pedesaan  (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press,2013), h. 12. 

20
 Suriyani, Sosilogi Pedesaan,h.13. 
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lainnya sehingga dapat diwujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama.Setelah 

tercapainya penggabungan itu barulah kelompok itu dapat bergerak sebagai suatu 

badan sosial sehingga kerjasama yang diharapkan memberikan suatu manfaat yang 

diharapkan oleh kelompok yang mengikutinya dan tujuan utama dari bekerjasama 

bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya. 

Kerjasama timbul karena adanya orientasi orang-perseorangan terhadap 

kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-group-nya). 

Kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang mengancam atau 

ada tindakan-tindakan yang menyinggung secara tradisional atau institusional yang telah 

tertanam didalam kelompok
21

.Ada lima bentuk kerjasama yaitu sebagai berikut: 

1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.  

2) Bergaining, adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan 

jasa antara dua organisasi atau lebih.  

3) Kooptasi, yaitu proses suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam 

kepemimpinan dalam suatu organisasi.  

4) Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai 

tujuan yang sama.  

5) Joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. 

Kerjasama biasanya terlihat pada masyarakat petani. Petani meminta beberapa 

orang lain sedesanya untuk membantunya dalam mepersiapkan sawahnya untuk masa 

panen yang baru (memperbaiki saluran air dan pematang-pematang, menyangkul, 

                                                             
21

  Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Cet. 45; Jakarta: Raja grafindo persada 

2013),h.108. 
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membajak, menggaru dan sebagainya). Dan petani tuan rumah hanya menyediakan 

makan siang setiap hari kepada temannya yang datang membantu itu, selama 

pekerjaan berlangsung. Kompensasi lain tidak ada, tetapi yang meminta bantuan tadi 

harus mengembalikan jasa itu dengan bantuan yang sama petani yang diundang tadi, 

tiap saat apabila mereka memerlukan bantuaanya.
22

 

C. Urbanisasi 

1. Pengertian Urbanisasi 

Urbanisasi berasal dari kata urban yang artinya bersifat kekotaan. Sedangkan 

pengertian Urbanisasi secara luas adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.
23

 

Untuk melengkapi batasan-batasan mengenai istilah urbanisasi ada baiknya 

jika ditampilkan beberapa pendapat para ahli sosiologi yaitu: 

a. Buddy L Worang, urbanisasi berasal dari kata urban yang berarti kota. Urbanisasi 

suatu proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktur dalam masyarakat. 

b. Raharjo, urbanisasi adalah suatu proses pengkotaan atau pengembangan suatu 

daerah (desa) serta perpindahan atau pergeseran penduduk dari desa ke kota. 

c. Kantsebovskaya, urbanisasi dapat diartikan sebagai gejala, atau proses yang 

sifatnya multi-sektoral ditinjau dari akibat yang ditimbulkan. 

d. Ir.Triatno Yudo Harjoko, urbanisasi merupakan proses perubahan masyarakat 

dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. 

                                                             
22

Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis Dan Pembanguan,(Cet. XIX; Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.57. 
23

Sugiono Soetomo, Urbanisasi dan morfologi prosese perkembangan peradaban dan wadah 

ruang fisiknya menuju kehidupan yang manusiawi (Cet.I; Yogyakarta Graha ilmu 2009), h.34. 
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e. J.H. De geode, urbanisasi merupakan suatu proses pertambahan penduduk pada 

suatu wilayah perkotaan (urban) atau suatu proses transformasi suatu wilayah 

berkarakter pedesaan (rural) menjadi urban. 

f. Prof. Dr. Herlianto urbanisasi memiliki pengertian antara lain: 

1. Proses pertumbuhan daerah pertanian/ pedesaan menjadi perkotaan. 

2. Daerah pedesaan yang berkembang menuju kota atau desa yang mempunyai 

ciri-ciri seperti kota. 

3. Proses yang dialami manusia dari bentuk kehidupan agraris pedesaan menjadi 

kehidupan industri perkotaan. 

4. Proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian 

di desa kepada pekerjaan industri di kota.
24

 

 Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan kota. 

Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh berbagai faktor 

baik dari faktor pendorong maupun faktor penarik. Perkembangan industri dan 

perdangangan di kota merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak orang 

untuk mendatanginya.Keinginan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk 

mencukupi keutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya urbanisasi.
25
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 Suriyani,  Sosiologoi Pedesaan  (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press,2013), h. 12. 
 
25

 Mudjia Rahardjo, Sosiologi Pedesaan Studi Perubahan Sosial  (Cet. I; Malang: UIN Malang 

Press, 2007), h. 38. 



 
 

51 
 

2. Faktor-Faktor Pendorong Bagi Penduduk Desa dalam Meninggalkan 

Tempatnya atau Kediamannya dalam Melakukan Urbanisasi (Push 

Factor) 

a. Lapangan kerja yang relatif sangat langka. 

b. Di desa tidak ada kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh kareana itu 

mereka yang punya keinginan lebih maju kemudian meninggalkan desanya. 

c. Penduduk desa terutama kaum mudanya, merasa tertekan oleh adat istiadat yang 

ketat menyebabkan cara hidup yang monoton saja. Untuk mengembangkan 

pertumbuhan jiwanya mereka banyak yang pergi ke kota. 

d.  Bagi penduduk desa yang ingin mengembangkan keahliannya yang lain dari 

pertanian. Misalnya, bidang industri yang lebih luas. Dan yang ini tidak mungkin 

bisa dilakukan di desa. 

3. Faktor- Faktor Penarik dari Kota (Pull Factor)yang Menjadikan 

Penduduk Desa Datang ke Kota. 

a. Penduduk desa kebanyakan dihinggapi anggapan bahwa di kota banyak tersedia 

lapangan pekerjaan, serta banyak penghasilan. 

b. Kota merupakan pusat fasilitas. Misalnya dibidang pendidikan lanjutan juga 

tempat rekreasi dan lain-lain. 

c. Kota dianggap mempunyai tingkatan kebudayaan yang lebih tinggi, dan 

merupakan tempat pergaulan dari segala macam orang dari berbagai lapisan 

masyarakat. 
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d. Kota merupakan tempat untuk dapat mengembangkan skill atau semi skill yang 

sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Masyarakat desa yang melalukan urbanisasi 

biasanya tidak memiliki skillatau modal uang oleh sebab itu mereka biasanya di 

Kota mereka bekerja sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan tenaga kasar dan 

pendapatan mereka tergolong rendah. 

4. Dampak Positif dari adanya Urbanisasi 

1. Memodernisasikan warga desa 

Masyarakat desa yang identik sebagai masyarakat tradisional yang gagap 

akan teknologi dapat dihilangkan dengan melakukan urbanisasi, modern dalam ilmu 

pengetahuan, dan kebiasaan masyarakat dikota. Urbanisasi dikatakan dapat 

memodernkan warga desa, karena masyarakat desa tidak ingin ketinggalan zaman di 

kota besar. 

Pengertian modernisasi warga pedesaan tidak semata-mata dalam arti fisik, 

seperti membangun fasilitas perkotaan, namun membangun penduduk pedesaan 

sehingga memiliki ciri-ciri modern penduduk perkotaan.Dalam hubungan inilah lahir 

konsep urbanisasi pedesaan. Konsep urbanisasi pedesaan mengacu pada kondisi 

dimana suatu daerah secara fisik masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang kental, 

namun karena ciri penduduk yang hidup didalamnya sudah menampakkan sikap maju 

dan mandiri, antara lain mata pencaharian lebih besar dinonpertanian, sudah 

mengenal dan memanfaatkan lembaga keuangan, memilikiispirasi yang tinggi 

terhadap dunia pendidikandan sebagainyasehingga daerah tersebut dapat 

dikategorikan sebagai daerah perkotaan. 
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2. Menambah pengetahuan warga kota 

Menambah pengetahuan akan sesuatu yang belum pernah diketahui, seperti 

cara pengebotan secara tradisional. Warga kota yang tidak punya uang untuk 

berobatdapat meminta tolong kepada warga desa untuk membuatkan obat-obatan 

tradisional, yang dapat menyembuhkan penyakitnya tanpa biaya lebih. 

3. Perkembangan dibidang pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi 

4. Meluasnya kota kearah pinggiran kota sehingga transportasi menjadi lebih 

lancar 

5. Meningkatkan harga tanah, baik di kota maupun pinggiran kota 

6. Berkembangnya industrialisasi sebab tenaga kerja murah dan melimpah, 

pasaran meluas industri cenderung lebih berkembang 

5. Dampak Negatif  dari adanya Urbanisasi 

a. Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan.  

Pertambahan penduduk kota yang begitu pesat, sudah sulit diikuti kemampuan 

daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang 

ditemui.Ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk kelancaran lalu lintas, dan tempat 

parkir sudah sangat minim. Bahkan, lahan untuk ruang terbuka hijau sudah tidak ada 

lagi.Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan telah banyak dimanfaatkan oleh 

para urban sebagai lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian yang legal 
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maupun ilegal.Hal ini menyebabkan semakin minimnya lahan kosong di daerah 

perkotaan. 

b. Menambah polusi di daerah perkotaan.  

Pertambahan kendaraan bermotor yang membanjiri kota yang terus menerus, 

menimbulkan berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi udara dan kebisingan 

atau polusi suara bagi telinga manusia. Ekologi di daerah kota tidak lagi terdapat 

keseimbangan yang dapat menjaga keharmonisan lingkungan perkotaan. 

c. Penyebab bencana alam.  

Para urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal biasanya 

menggunakan lahan kosong di pusat kota maupun di daerah pinggiran sungai 

untukmendirikan bangunan liar baik untuk pemukiman maupun lahan berdagang 

mereka. Hal ini tentunya akan membuat lingkungan tersebut yang seharusnya 

bermanfaat untuk menyerap air hujan justru menjadi penyebab terjadinya banjir. 

Daerah aliran sungai sudah tidak bisa menampung air hujan lagi. 

d. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi.  

Kepergian penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi 

masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan di 

kota. Namunkenyataannya banyak diantara mereka yang datang ke kota tanpa 

memiliki keterampilan kecuali bertani. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian, 

penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang becak, pedagang kaki lima dan 

pekerjaan lain yang sejenis. Hal ini akhirnya akan meningkatkan jumlah 
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pengangguran di kota yang menimbulkan kemiskinan dan pada akhirnya untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, orang-orang akan nekat melakukan tindakan 

kejahatan seperti mencuri, merampok bahkan membunuh. Ada juga masyarakat yang 

gagal memperoleh pekerjaan sejenis itu menjadi tunakarya, tunawisma, dan 

tunasusila. 

e. Penyebab kemacetan lalu lintas.  

Padatnya penduduk di kota menyebabkan kemacetan dimana-mana, ditambah 

lagi arus urbanisasi yang makin bertambah, sehingga kota yang awalnya sudah macet 

bertambah macet. Selain itu tidak sedikit para urban memiliki kendaraan sehingga 

menambah volume kendaraan di setiap ruas jalan di kota. 

f. Merusak tatanankota.  

Pada negara berkembang, kota-kotanya tidak siap dalam menyediakan 

perumahan yang layak bagi seluruh populasinya.Apalagi para migran tersebut 

kebanyakan adalah kaum miskin yang tidak mampu untuk membangun atau membeli 

perumahan yang layak bagi mereka sendiri.Akibatnya timbul perkampungan kumuh 

dan liar di tanah-tanah pemerintah. Urban yang mendirikan pemukiman liar di pusat 

kota serta gelandangan-gelandangan di jalan-jalan bisa merusak sarana dan prasarana 

yang telah ada, misalnya trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki justru 

digunakan sebagai tempat tinggal oleh para urban. 
26
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Haraian dalam Suriyani, sosilogi Pedesaan ( Cet. I; Gowa: Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Rumah Buku Carabaca 2014), h. 162-165. 
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g. Terbentuknya UrbanSprawl 

Urban sprawl, berasal dari Bahasa Inggris.Urban didefinisikan sebagai 

sebuah kota, sprawl memiliki arti datang, pergi, tersebar secara acak. Urban sprawl 

adalah urban terkapar, dikenal sebagai pemekaran kota ke daerah-daerah di sekitarnya 

secara tidak terstruktur, acak, tanpa adanya rencana. Dengan kata lain, perdesaan 

yang menjadi perkotaan.  Perdesaan yang dikenal sebagai penyokong kehidupan 

perkotaan, seperti, pertanian, budidaya, peternakan dan sebagainya, telah berubah 

fungsi menjadi pemukiman padat penduduk, bahkan beralih fungsi menjadi kawasan 

industri.Urban sprawl ditandai dengan adanya gedung-gedung vertikal maupun 

horizontal, bertambahnya fasilitas jalan, sistem drainase kota yang baik, dan ruang 

terbuka hijau.  

Penyebab terjadinya urban sprawl adalah meningkatnya pertumbuhan 

penduduk, semakin tinggi tingkat urbanisasi, pola pikir masyarakat yang berasumsi 

bahwa  harga tanah di daerah pinggiran lebih murah dan terjangkau serta kondisi 

udara yang masih sehat, tidak seperti di perkotaan. Selain itu pemukiman di 

perkotaan telah padat penduduk sehingga mereka lebih memilih tinggal di pinggiran 

kota, karena akses untuk menuju pusat kota mudah dengan adanya perbaikan fasilitas 

jalan raya. Masyarakat yang bekerja di perkotaan memilih tinggal di daerah pinggiran 

kota akan menggunakan modal kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk 

menuju ke lokasi kegiatan yang sebagian besar terpusat di perkotaan. Meskipun telah 

banyak kendaraan umum seperti angkutan umum, bus kota, oplet, dan taksi. Hal itu, 
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juga dapat mengindikasikan terjadinya urban sprawl ini, karena sarana dan prasarana 

transportasi yang ada di perkotaan kurang memadai. 

D. Sekilas Tentang Urbanisasi di Indonesia  

1. Urbanisasi di Indonesia 

Indonesia menerapkan kebijaksanaanurbanisasi melalui dua pendekatan.yaitu 

mengembangkan daerah-daerah pedesaan agarlebih maju dengan memiliki ciri-ciri 

sebagai daerah perkotaan yang dikenal dengan “urbanisasi pedesaan”dalam 

kebijaksanaan ini berguna mempercepat tingkat urbanisasi tanpa menunggu 

pertumbuhan ekonomiyaitu denganmelakukan beberapa terobosan yang bersifat non-

ekonomi. Perubahan tingkat urbanisasi tersebut diharapkan akan memacu tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah-daerahpedesaan didorong 

pertumbuhannya agar memiliki ciri-ciri kekotaan. Penduduk desa tersebut dapat 

dikategorikan sebagai, orang kota walaupun sebenarnya mereka masih tinggal di 

suatudaerah yang memiliki warna pedesaan. Hal ini sejalan dengan istilah wisata 

pantai atau kotapantai, desa wisata agribisnis, dan lain-lain. Pendekatan kedua yaitu 

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan daerah 

penyangga pusat pertumbuhan dan mengembangkan kota-kotakecil dan sedang yang 

selama ini telah ada untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kotabesar dan 

metropolitan. Nampak bahwa selama ini pola pengembangan kotamasih didasarkan 

pada konsep pengembangan yang menekankan pada aspek ekonomi semata,yang 

ditunjukkan dengan pembangunan mall dan hipermarket dan pembangunan sarana 

sosialyang modern seperti pusat rekreasi dan sebagainya. Hal ini diakibatkan karena 



 
 

51 
 

kemampuanpemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi dirasakan masih sangat 

terbatas dan sektorswasta diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam hal 

ini.Dengan demikianpendekatannya hanya menekankan pada aspek ekonomi, padahal 

pertumbuhan ekonomi tidakmampu membawa hasil maksimal. Strategi pembangunan 

pedesaan seperti pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (growth center) maupun 

program kawasan terpadu seperti membentukkonsep desa kota ternyata kurang efektif 

dalam mencegah arus migrasi yang masuk ke kota.Karena mau tidak mau tren 

urbanisasi di Indonesia hingga sekarang ini masih terjadi pada tataranperpindahan 

penduduk dari desa ke kota dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yanglebih 

baik di kota dengan segala keunggulan fasilitas, teknologi dan aksesibilitas menjadi 

pusatjaringan global. Perkembangan teknologi dan modernisasi medorong daerah 

yang tadinyamerupakan basis mulai berubah menjadi daerah yang dikuasai oleh 

industri dan jasa.Polakonsumsi masyarakat mulai berubah yang sangat dipengaruhi 

oleh selera dan iklan yangmerangsang kebutuhan baru. Banyak studi empiris 

membuktikan bahwa semakin majunya suatudaerah/kawasan/kota/negara akan 

semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya. 

Jika kondisi initerus dibiarkan maka akan berdampak pada kapasitas tampung 

wilayah yang akan mengalamikejenuhan karena jumlah penduduk yang semakin 

besar, seperti daerah perkotaan akan terusmenarik pergerakan penduduk dalam 

jumlah yang semakin besar penduduk yangterkonsentrasi itu akan mengalami 

kesulitan dalam memanfaatkan lapangan pekerjaan dankesempatan kerja yang 

tersedia karena akan terjadi kompetisi yang ketat semakin besarpotensi konflik yang 
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ada. Wilayah pedesaan akan mengalami kerugian karena semakin banyakkehilangan 

sumberdaya manusianya yang lebih produktif. Secara lebih luas akan 

sangatmengganggu pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar 

Jawa, pertumbuhanakan berjalan lambat dan semakin mengalami ketertinggalan. 

RPJMN telah memberikangambaran yang jelas bahwa pertumbuhan perkotaan yang 

tidak seimbang seperti ini ditambahdengan adanya kesenjangan pembangunan antar 

wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidakterkendali. Secara fisik hal ini 

ditunjukkan sebagai berikut: 

a. Meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya 

fringe area terutama di kota-kota besar dan metropolitan. 

b. Meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan sub-urban yang telah 

mengintegrasi kota-kota yang lebih kecil disekitar kota intinya dan membentuk 

nonurbasi yang tidak terkendali dan meningkatnya jumlah desa-kota. 

c. Terjadinya reklasifikasi dan perubahan daerah rural menjadi daerah urban, 

terutama di Jawa. 

d. Kecenderungan pertumbuhan penduduk kota inti dikawasan metropolitan menurun 

dan sebaliknya di daerah sekitarnya mengalami peningkatan (proses pengkotaan 

pada kawasan pedesaan).  

Kecenderungan perkembangan semacam ini berdampak negatif terhadap 

perkembangan kota-kota menengah dan kecil di wilayah lain. 
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1. Terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam di sekitar 

kota-kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Secara kontinyu terus terjadi konversi lahan pertanian produktif menjadi 

kawasan pemukiman, perdagangan dan industry. 

3. Menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya 

perusakan lingkungan dan semakin besar skala polusi. 

4. Menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena permasalahan 

sosial-ekonomi dan penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar 

perkotaan. Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota-kota di 

wilayah lain yaitu: 

1) Over consentration penduduk kota di Jawa Jabotabek 20% dari total 

penduduk perkotaan Indonesia. 

2) Tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama kota menengah-

kecil dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangn kerja. 

3) Tidak optimalnya peranan dan fungsi kota dalam mendukung perwujudan 

sistem kota-kota nasional. Hingga kini kegiatan ekonomi di wilayah 

perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di 

wilayah pedesaan, akibatnya peran kota yang diharapkan dapat 

memberikan trickle down effect justru menimbulkan dampak negatif bagi 

pertumbuhan pedesaan.  
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Masalah klasik yang dihadapi berkaitan dengan urbanisasi selalu pada 

“urbanisasi tidakterkendali”. Ini terjadi sebagai akibat dari praktek sistem ekonomi 

yang terlalu mementingkanmodernisasiindustri di kota dan telalu mengutamakan 

sektor modern di kota. Akibatnya tidakmampu menyediakan pemenuhan kebutuhan 

dasar bagi penduduk kota maupun penduduk desa.Arus urbanisasi yang pesat juga 

merupakan kelemahan masyarakat yang tidak mampumenciptakan pasaran dalam 

negeri yang memadai untuk mendorong produksi (baik pertanianmaupun 

industri).Bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, 

kebijakanpembangunan yang mengabaikan sektor pertanian telah menimbulkan tidak 

memadainyapertumbuhan pendapatan di daerah pedesaan. Di sisi lain kebijakan 

mengimpor teknologi pada modal secara besar-besaran untuk mencapai industrialisasi 

dengan segera telah menyebabkanpertumbuhan kesempatan kerja di kota tidak sesuai 

dengan jumlah orang yang mencaripekerjaan. Ribuan petani di pedesaan kehilangan 

tanah karena mekanisasi pertanian yang belumwaktunya, alih fungsi lahan yang 

semakin terus meningkat menimbulkan gejala baru yangmenyebabkan petani harus 

berpindah ke kota-kota yang tumbuh dengan pesat, tetapi apa yang diharapkan 

mereka ternyata tidak terwujud.
27

 

E. Pengertian Etnis   

Etnis atau suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari 

kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. 

Dengan kata lain etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan 

identitas tadi sering kali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Dari pendapat diatas dapat 
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Peliciap Adam, “Tren Urbanisasi di Indonesia.” Jurnal (Fakutas Pertanian Universitas 

Pantimura,2016). 
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dilihat bahwa etnis ditentukan oleh adanya kesadaran kelompok, pengakuan akan 

kesatuan kebudayaan dan juga persamaan asal-usul.
28

 

Untuk melengkapi batasan-batasan mengenai istilah etnis ada baiknya jika 

ditampilkan beberapa pendapat para ahli sosiologi yaitu: 

a. Wilbinson mengatakan bahwa pengertian etnis mungkin mencakup dari warna 

kulit sampai asal ususl acuan kepercayaan, status kelompok minoritas, kelas 

stratafikasi, keanggotaan politik bahkan program belajar. 

b. FredrickBarthmengtakan bahwa etnis adalah himpunan manusia karena 

kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang 

terikat pada sistem nilaibudaya.
29

 

F. Suku Toraja  

1. Pengetian Suku Toraja 

Suku Toraja merupakan salah satu suku besar dari ke tiga suku tersebut dimana 

seluruh masyarakat Toraja menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama 

Toraja mulai dikenal ketika Toraja berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah 

Gowa, Luwu dan Sidenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai macam 

pemahaman, menurut orang Makassar, Toraja berasal dari kata Tau Raya yang artinya 

orang yang berasal dari Timur. Penyebutan nama ini didasarkan oleh catatan kehidupan 

Puang Laki Padada selama berada di Gowa. Adapun menurut orang Luwu, Torajaberasal 

dari kata To Riajang yang berarti orang dari barat, ini didasarkan letak Toraja yang 

                                                             
28

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_etnik. Diakses pada hari senin 10 juli 2017). 
29

Aris Kurniawan .” http://www.gurupendidikan.com/pengertian-etnis-menurut-para-ahli-dan-

contohnya/ (diakses pada hari senin 10 juli 2017). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_etnik
http://www.gurupendidikan.com/pengertian-etnis-menurut-para-ahli-dan-contohnya/
http://www.gurupendidikan.com/pengertian-etnis-menurut-para-ahli-dan-contohnya/
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berada disebelah barat dari Luwu. Sedangkan menurut orang Sidenreng, Toraja berasal 

dari kata To Riaja arti dari sebutan ini ialah orang yang berada di pegunungan yang lebih 

tinggi dari daerah Sidenreng. Dalam masyarakat Toraja sendiri, nama Toraja berarti To 

Raa atau To Raya. Toraa sendiri terdiri dari dua kata To dan Raa dimana To berarti 

Orang.Raa berarti murah hati jadi To Raa berarti orang pemurah hati dan penyayang. 

Sementara To Raya terdiri atas kata Toyang berarti orang dan raya yang berarti raja atau 

terhormat, sehingga To Raya berarti orang yang terhormat30 

G. Tongkonan 

 1. Pengertian Tongkonan 

Tongkonan berasal dari kata dasar tongkon yang berarti menempati duduk. 

Akhiran /-an/menjadikan kata ini sebagai benda maka berarti tempat duduk. 

Dimaksud adalah manusia yang duduk, duduk bersama, duduk dalam suatu upacara 

kematian (sae tongkon), dan kedudukan manusia.Selain memiliki fungsi adat, 

tongkonan juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan aluk (agama) yang dikenal 

dengan aluk tallu lolona/a‟pa‟ tauninna, “upacara tiga pucuk kehidupan/empat 

tembuni”.Tongkonan sebagai tempat melakukan ibadah oleh orang-orang yang 

memiliki hak di dalamnya, maka itu dia bersifat sakral. Ada dua dimensi konsep 

tongkonan yang perlu dibedakan: 

 Tongkonan berarti pengelompokan sosial, yaitu persekutuan rumpun 

keluarga yang bertitik tolak dari satu nenek yang disepakati bersama oleh anggota-
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Peter Pata Sumbung, Toraja Tallu Lembangna, (Cet. I; Jakarta: Keluarga Besar Tallu 

Lembangna, 2010),h. 5. 
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anggota rumpun keluarga tersebut. Persatuan ini memilki aturan yang disebut aturan 

turunan kognatis. Pada satu pihak terdapat tongkonan tanda indo‟, yaitu tongkonan 

yang menyatukan semua rumpun keluarga pada ibu ego yang dikenal sebagai sang 

rapu tanda indo‟ yang artinya “satu rumpun keluarga dari 28 sisi ibu.” Pada pihak 

lain, tongkonan tanda ambe‟ adalah tongkonan yang menyatukan semua rumpun 

keluarga pada sisi bapak, karena itu disebut sang rapu tanda ambe‟, yaitu “satu 

rumpun keluarga dari sisi bapak.” Pengelompokan demikian biasa disebut sang rapu 

tallang, yaitu “satu kelompok bagai rumpun bambu.” Maka demikian tongkonan 

berarti sistem kekerabatan yang didasarkan pada prinsip sang rara sangbuku (sedarah 

dan setulang). Kelompok-kelompok sosial inilah yang berupaya membangun identitas 

mereka. Mereka mengelompokkan diri dengan memakai simbol-simbol kelompok 

dalam nama(sanga), makanan (kande), tongkonan, ukiran (passura‟), upacara, 

silsilah. Kata lainnya ialah satu kelompok sosial dapat direpresentasikan oleh 

berbagai simbol.Melalui simbol-simbol tersebut mereka membangun masyarakat dan 

relasi sosial yang hierarkis. 

Tongkonan dalam dimensi bangunan arsitektur fisik, di mana kelompok-

kelompok sosial ini membangun identitas melalui bentuk fiisk tongkonan dengan 

segala simbol yang membedakan tongkonan satu dengan lainnya seperti tongkonan 

layuk (tertinggi), tongkonan pekamberan (menengah), dan tongkonan batu a‟riri 

(biasa). Para anggota persekutuan tongkonan memperkukuh dan memperbaharui 

keanggotaannya dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan publik yang 

melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, dan gereja. Dikarenakan masyarakat 
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Toraja menganut sistem 29 aturan kognatis turunan yaitu seseorang menghitung 

hubungan darah melalui pihak tongkonan ibu dan pihak tongkonan bapak, maka 

seseorang bebas memilih tongkonan yang mana dia dapat menjadi anggota utama, 

dan tongkonan mana yang bukan utama. Seseorang yang memilih tongkonan tertentu 

untuk menjadi anggota utama dan tidak utama harus dimungkinkan oleh aturan 

budaya. Misalnya, turunan dekatnya (salluna) yang berarti haknya. Di samping hak, 

keanggotaan pada tongkonan tertentu memiliki kewajiban seperti terlibat dalam 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tongkonan atau persekutuan tersebut. 

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dimulai dengan pembangunan tongkonan sampai 

kepada upacaranya, kewajiban membayar pajak atas nama tongkonan kepada 

pemerintah, dan lainnya. Pelaksanaan kewajiban itu harus didasarkan pada pertemuan 

anggota-anggotanya yang mengambil bentuk kesepakatan dan mufakat sebagaimana 

dasar pembangunannya. Kata lainnya, konsep tongkonan dipahami dalam dua 

dimensi yaitu dimensi relasi sosial dan arsitektur bangunan fisik. Pada dimensi relasi 

sosial tongkonan atau kata lainnya sangtongkonan, merupakan sistem bilateral 

dimana seseorang dapat menelusuri relasikekerabatannya baik ke sisi moyang pihak 

ibu maupun ke sisi bapak. Relasi demikiandiketahui lewat genealogi yang dihapal 

mati oleh seseorang atau beberapa anggota keluarga.Tongkonan pertama-tama berarti 

kelompok sosial.Dimensi sosial yang historis lisan dituliskan dalam bentuk arsitektur 

yang berbentuk lengkungan langit disertai berbagai 30 ornamen yang 

menakjubkan.Semua ciri fisik yang ada pada tongkonan mengindeks kualitas 

kelompok sosial penghuninya yang dituruntemurunkan.Maka demikian arsitektur 
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tongkonan adalah suatu biografi kisah sejarah yang mencatat perkembangan 

peradaban yang pernah dicapai masyarakat Toraja yang penciptaannya masih 

berproses hingga kini. Tongkonan merupakan suatu kelembagaan sosial yang 

dibangun atas struktur aluk/rari.Selain itu, tongkonan menjadi lembaga sosial yang 

menjadi pusat pengaturan dan pelaksanaan nilai-nilai tertinggi yang termanifestasi 

dalam norma-norma relasi keharmonisan.Maka terdapat nilai kesatuan dalam 

kaitannya dengan latar belakag persaudaraan seperti kasiuluran (persaudaraan), 

kasipulungan (berkumpul menjadi satu), kasiangkaran (saling menunjang), 

kasiturusan (mufakat), kasialamasean (saling mengasihi),kasianggaran (saling 

menghargai), kasikalammaran (saling menghormati).
31

 

Masyarakat Toraja dalam kehidupannya sangat terikat oleh sistemadat yang 

berlaku, sehingga hal itu mengimbas kepada keberadaan Tongkonan. Bentuknya 

merupakan abstraksi dari bentuk perahu layar atau disebut Lembang yang digunakan 

oleh para leluhur, tetapi dalam hal hiasan terdapat perbedaan khusus yang 

dilatarbelakangi oleh peranan dan fungsi masing-masing Tongkonan tersebut. 
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Deby Pebriyanti,”Gotong Royong Dalam Membangun Tongkonan Di Desa Gandang Batu 

Kecamatan Gandang Batu Silanan Tana Toraja.” Skripsi (Makassar: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin, 2017). 
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Mengenal tata letak bangunan di Toraja yang harus selalu menghadapke utara 

dan ini merupakan syarat mutlak yang dianut didalam pembangunan, prinsip ini 

dilatarbelakangi oleh falsafah orang Toraja dalam memandang alam, yang dalam 

ajaran Aluk Todolo disebut Ada Appa Oto na (falsafah adat empat dasar), yakni 

1. Bagian Utara dinamakan Ulunna Langi  

Bagian ini adalah merupakan penjuru yang paling utama dantempat yang 

di anggap paling mulia. 

2. Bagian Timur dinamakan Mata Allo 

Bagian ini dianggap bagian kedua dari penjuru bumi karenamerupakan 

tempat lahirnya terang atau kehidupan dan kebahagiaan. 

3. Bagian Barat dinamakan Mattampu 

Bagian ini adalah bagian ketiga dari penjuru bumi dimana 

matahariterbenam atau datangnya kegelapan. Menurut keyakinan Aluk 

https://www.blogger.com/profile/11815659335898549771
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Todolo kegelapan dianggapnya sebagai kematian, kedukaan, dan 

kesusahan. 

4. Bagian Selatan dinamakan Pollona Langi 

Bagian ini dianggap yang terendah dari penjuru bumi karena merupakan 

tempat melepaskan segala yang kotor.Oleh karena itu, semua bangunan 

adat yang ada di Tana toraja menghadap ke utara, termasuk bangunan 

rumah adat Tongkonan di Ke‟te Ke‟su yang dibangun sejak 400 tahun 

yang lalu dan telah dihuni oleh kurang lebih 30 generasi. 

Konstruksi Tongkonan dengan bahan dasar dari kayu dan bambu, dan dalam 

pembuatannya Tongkonan tidak menggunakan paku dan dalam kenyataannya mampu 

bertahan sampai ratusan tahun. Konstruksinya terbagi atas tiga bagian yaitu; bagian 

kaki (kolong), badan rumah, dan atap. Interior badan rumah terbagi 3 ruang yakni 

ruang istirahat, ruang tengah, dan ruang belakang. Bagian badan rumah itu dilengkapi 

oleh 3 buah jendela pada setiap dindingnya. Bagian ketiga konstruksi Tongkonan 

yaitu atap yang di buat dari belah-belahan bambu. Bambu-bambu itu dipasang secara 

7 bersilangan tertutup dan terbuka dan saling mengait. Bangunan rumah adat Toraja 

yang disebut Tongkonan terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan antara lain: 

a. Sulluk 

Sulluk adalah kolong rumah dikelilingi oleh tiang-tiang yang berdiri diatas 

umpak batu. dahulu kolong ini difungsikan sebagai kandang kerbau, sedangkan 

binatang lainya tidak di perkenankan. Pada bagian timur kolong ini juga ditempatkan 

tiang yang menembus keatas lantai rumah Tongkonan. 
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b. Inan 

Inan adalah ruang huni terletak diatas kolong rumah yang dikelilingi dinding 

sebagai badan rumah. Pada bangunan Tongkonan, Inanterbagi atas 3 bilik yaitu : 

1. Tangdo adalah bagian bilik depan yang berfungsi sebagai tempat istirahat 

dan     menyajikan kurban persembahan kepada leluhur. 

2.  Sali adalah bagian bilik tengah yang lantainya lebih rendah dari Tangdo. 

Fungsi Sali terbagi dua, dimana pada bagian timurnya ditempati sebagai 

dapur yang melambangkan aktifitas hidup (Pa  Dukkuan Api) dan bagian 

barat untuk tempat orang yang sudah meninggal (Inan Pa Bulan). 

3. Sumbung adalah bilik bagian belakang yang lantainya juga lebih tinggi 

daripada Sali dan berfungsi untuk tempat tidur tamu keluarga (Inan 

Malolo Tau). Keseluruhan Inan ini pada umumnya gelap karena hanya 

dilengkapi dengan empat buah jendela, dua di depan, satu di samping, dan 

satu di belakang. 

c. Rattia 

Rattia/Rattiang adalah semacam loteng rumah yang berfungsi sebagai tempat 

untuk menyimpan benda-benda berharga milik keluarga. 

d. Papa 

Diatas dari pada loteng terdapat pelindung berupa atap terbuat dari bambu, 

mempunyai bentuk khas seperti perahu, memanjang dengan kedua ujungnya 

membentuk lengkungan, untuk menunjang atap (Longa) dipasang tiang sokong 

disebut Tolak Somba yang tinggi pada posisi depan dan belakang masing-masing 
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sebatang. Pada tiang Tolak Somba bagian depan sering dilengkapi dengan tanduk-

tanduk kerbau yang mempunyai arti penting sebagai pernyataan kekayaan dan 

kedudukan sosial penghuninya.
32

 

2. Ukiran  

 

Pada dasarnya ukiran Toraja terdiri atas 4 ukiran utama dalam budayaToraja. 

Passura/ukiran dasar harus ada pada setiap bangunan Tongkonan antara lain: 

a. Passura’ Pa’manuk Londong 

 

 Bentuknya, bila diperhatikan memang menyerupai seekor ayam jantan.Pa‟ 

Manuk Londong di pakai untuk menunjukkan waktu bagi orang Toraja dahulu 

kala.Selain itu, ukiran tersebut juga bermakna, pengharapkan kita bisa menyesuaikan 
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diri dengan keadaan atau situasi apapun yang ada dalam kehidupan ini, seperti ayam 

yang tahu gelap dan terang. 

b. Passura’ Pa’barre Allo 

 

Barre artinya bulatan atau bundaran, sedangkan allo‟ ialah matahari dengan 

demikian Pa‟ Barre Allo‟ ialah ukiran yang menyerupai sinar matahari.Ukiran ini 

selalu disandingkan Pa‟ Manuk Londong yang bermakna, ilmu pengetahuan dan 

kearifan itu bertujuan mulia bagaikan sinar matahari, memberi kehidupan kepada 

siapapun yang disinarinya.Dari kata Pa‟ Barre Allo‟ terkenallah ungkapan halus dan 

sangat tinggi maknanya yaitu, “Barrena allo lindona bulan”.Gelaran ini ditujukan 

bagi raja yang dianggap mulia seperti jernihnya sinar matahari dan lembutnya sinar 

rembulan.Pa‟ Barre Allo‟Allo‟ merupakan salah satu simbol penting bagi masyarakat 

Toraja, sehingga peletakkan ukirannya tidak sembarangan, dibandingkan dengan ukiran 

lain, konsep tersebut selalu dipakai oleh masyarakat Toraja sebagai lambang kebesaran 

dan kebanggan bagi orang-orang Toraja. 

c. Passura’ Pa’tedong 
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Ukiran ini biasanya dilukiskan pada papan besar teratas (Indo' Para) dan pada 

dinding-dinding penyanggah badan rumah (Manangga banua)bagi masyarakat toraja 

kerbau adalah hewan paling tinggi nilai dan statusnya, untuk itu bagi masyarakat 

toraja kerbaudijadikan standar/ukuran dari semua harta kekayaan. 

Makna dari ukiran ini adalahUkiran ini bermakna sebagai lambang kesejahteraan dan 

kekayaan bagi masyarakat toraja,selain itu ukiran ini juga melambangkan 

kebangsawanan. 

d. Passura’ Pa’sussuk 

ukiran tak diberikan warna oleh passura atawa tukang ukir dan hanya 

berbentuk garis vertical dan horizontal, bisa juga campuran keduanya. Hal tersebut 

menimbulkan kesan alami dan suci dan berperan dalam menentukan kebijakan di 

wilayah adat yang bersangkutan dan merupakan lambang dari kebangsawanan dari 

pemilik rumah. Ukiran Pa‟ Sussu‟, lambang kebangsawanan diharapkan dapat 

menegakkan aturan-aturan, hukum, dan norma yang berlaku bagi komunitasnya 

berdasarkan pandangan Aluk Todolo. 

Empat dasar ukiran itulah yang dikembangkan sampai sekarangdikenal 

mencapai 78 jenis ukiran berdasarkan imajinasi dan kondisi alam. Ukiran tersebut 

terdapat pada bangunan-bangunan rumah yang ada baik tempat tinggal maupun yang 

berfungsi sebagai tempat upacara, ragam hias dalam bentuk ukiran itu semuanya 

mempunyai makna bagi kehidupan manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun 
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untuk kehidupan dan keselamatan setelah kehidupan di dunia yakni akhirat, orang 

Toraja menyebutnya Alam Puya. 

Warna dasar yang digunakan dalam ukiran Tana Toraja yaitu 

hitamperlambang kedukaan, putih perlambang kesucian, merah perlambang darah 

atau kehidupan dan kuning perlambang kebesaran seperti matahari (akbar). Dengan 

bahan dasar arang perluk untuk hitam, kapur sirih campur cuka (tuak atau balo‟) 

untuk warna putih, dan warna merah dari tanah merah, sedangkan warna kuning dari 

bahan tanah liat.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

https://www.kompasiana.com/heriyanto_rantelino/mengenal-ragam-10-ukiran-toraja-dan-

makna-filosofinya_54f350857455139e2b6c70a4 , (diakses pada hari senin 10 juli 2017). 

https://www.kompasiana.com/heriyanto_rantelino/mengenal-ragam-10-ukiran-toraja-dan-makna-filosofinya_54f350857455139e2b6c70a4
https://www.kompasiana.com/heriyanto_rantelino/mengenal-ragam-10-ukiran-toraja-dan-makna-filosofinya_54f350857455139e2b6c70a4


 
 

51 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Untuk mendapatkan data yang akurat  maka dibutuhkan beberapa mekanisme 

dalam melakukan penelitian. Mekanisme penelitian ini dapat mencegah penulis 

melakukan kesalahan dan membantu memecahkan setiap persoalan yang 

penulistemukan. 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan diguanakan adalah metode penelitian kualitatif  

dengan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan 

gambar. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
34

 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitianini berlokasi di Kampung 

Rama Kota Makassar. Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian turun langsung kelapangan atau 

masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang Solidaritas 

Sosial Urban Toraja di Kampung Rama Kota Makassar. 

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial 

keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan 

                                                             
34

Nurul Zuriah,Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. (Cet III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara,2009) h.47 . 
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secara jelas danspesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada 

keaslian tidak bertolak dari teori melainkan fakta yang sebagaimana adanya di 

lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi 

pada suatu tempatatau masyarakat tertentu. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksnanakan di kota Makassar tepatnya di Kampung Rama 

Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo kota Makassar selama 2 bulan yakni mulai 

bulan Maret- April 2017. Penelitian ini berada di pusat kota Makassar. Lokasi atau 

tempat dilakukannya penelitian memulai wawancara yaitu dirumah maupun di tempat 

pekerjaan seperti toko. 

C. Metode Pendekatan    

  Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, maka penelitian ini 

akan diarahkan pada mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisa secara 

kritis tentang bagaimana solidaritas sosial masyarakat urban etnis Toraja di Kampung 

Rama kota Makassar. 

  Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (fiel research) dengan 

menggunakan metode: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui solidaritas sosial yang ada 

pada masyarakat urban etnis Toraja yang bermukim di Kampung Rama kota 

Makassar. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan 
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kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia 

yang menguasai hidupnya.
35

Verstehen adalah suatu metode pendekatan yang 

berusaha untuk mengerti peristiwa sosial dengan historis, pendekatan ini bertolak dari 

gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh 

aktor yang terlibat didalamnya.
36

 

 Pendekatan ini dibutuhkan guna mengamati berbagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat apa yang sebenarnya membuat solidaritas sosial yang ada 

pada masyarakat urban etnis Toraja. 

Merujuk kepada solodaritas sosial masyarakat urban etnis Toraja di 

Kampung Rama kota Makassar melihat adanya bentuk solidaritas sosial diantara 

masyarakat urban tersebut. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

 Pendekatan fenomenologis adalah suatu upaya untuk berusaha memahami 

tingkahlaku setiap manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kekarangka 

berindaknya
37

Pendekatan ini dibutuhkan guna mengamati berbagai bentuk-bentuk 

solidaritas sosial yang dilakukan oleh masyarakat urban etnis Toraja dengan 

melihat yang sebenarnya. 

                                                             
35

Hasan Shadily, Sosiologi Untuk  Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002),h.1. 

 
36

Abd. Rasyid Masri,Mengenal Sosiologi Suatu Pengantar( Cet.I; Makassar: Alauddin 

Press,2011).h. 165. 

 
37

Syarifuddin Onden, Teori Pendekatan Metodelogi Studi Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, 2013),h.177. 
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D. MetodePengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti lakukan dalam 

melakukan penelitian ini: 

1. Metode Observasi Partisipan (Pengamatan) 

Observasi partisipan yakni peneliti mengambil bagian dalam kelompok 

dengan menempatkan diri disamping sebagai pengamat, juga menjalankan fungsi 

tertentu dalam kelompok yang diteliti.
38

 Kemudian melakukan pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis  terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.
39

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mendapatkan data, 

kemudian melakukan pengamatan terhadap solidaritas sosial urban etnis Toraja di 

Kampung Rama kota Makassar. 

 Pada penelitian ini peneliti menggabungkan diri dalam masyarakat urban 

etnisToraja yang berada di Kampung Rama Kota Makassar dan tinggal bersama-sama 

mereka selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan data secara langsung dan 

mendalam. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat 

urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar untuk mendapatkan informasi. 

Dalam konteks penelitian ini jenis interview yang penulis gunakan adalah interview 

                                                             
38

Arthur Asa Berer, Media And Communicaton Research Methods (London: Sage 

Publications, 2000),h. 161. 
39

Koentjaranigrat,Metode-Metode Penelitian Masyarakat(Jakarta: PT. Gramedia, 

1990),h.173.  
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bebas terpimpin, dimana penulis mengunjungi langsung Rumah atau tempat tinggal 

tokoh atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal 

yang sekiranya perlu ditanyakan, dan peneliti menggunakan interview untuk 

mendapatkan jawaban dari informan tentang solidaritas sosial urban etnis Toraja di 

Kampung Rama Kota Makassar.  

3. Dokumentasi  

Penelitian ini peneliti menggunakan kamera, alat perekam, alat Tulis untuk 

membantu mengumpulkan data-data dan penulis akan mengambil gambar secara 

lansung dari tempat penelitian untuk dijadikan sebagai bukti penelitian. 

4. Library Research (PenelitianKepustakaan) 

 Penelitian ini berupa pengumpulan data dengan membaca buku-buku, jurnal 

atau majalah yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian, misalnya buku-

buku yang membahas interaksisosial atau buku yang berkaitan dengan interaksi 

social. 
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E. Jenis Data  

1. Data Primer  

Data utama berupa data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari hasil 

observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kelokasi penelitian dengan 

menggunakan instrumen yang sesuai. 

2. Data sekunder  

Data pendukung berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan 

penelitian yang dianggap sebagai bahan pendukung penelitian. 

F. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer, yaitu data empirik yang 

diperolehdari informan penelitian dan hasil observasi partisipasi dan peneliti juga 

menggunakan sistem wawancara purposive sampling. Informasi ditentukan secara 

purposive sampling. Artinya pemilihan sampel atau informan dengan kriteria tertentu. 

Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah 

yang akan diteliti dan yang menjadi informan yaitu pemerintah, masyarakat, dan 

tokoh-tokoh masyarakat, dengan pertimbangan bahwa yang disebut diatas dapat 

memberikan informasi. 

G. InstrumentPenelitian  

Peneliti merupakan instrument inti dalam penelitian ini. Peneliti menjelaskan 

tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang 

dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat yang digunakan 

dalam observasi yaitu : 
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1. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada tempat 

observasi. 

2. Alat tulis menulis : buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang didapat pada saat observasi. 

3. Alat perekam untuk merekam setiap kosa kata yang dikatakan oleh 

narasumber yang berada ditempat observasi. 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data  

Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Display Data (Data Dispay) 

Penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap 

permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum 

kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang 
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dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di Lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan selama berada di 

Lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diferifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan langan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 

Metode yang digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data dalam 

proposal ini dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan 

dari berbagai sumber-sumber yang relefan kemudian menganalisisnya sesuai dengan 

kasus atau dengan topik yang peneliti angkat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Kota Makassar 

Kota Makassar adalah sebuah Kotamaya dan sekaligus ibukota 

provinsiSulawesi Selatan. Kotamaya ini adalah kota terbesar dan terletak di 

antara5°8‟LU 119°25‟BT, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan 

selatMakassar. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Pangkajene 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 

Sejak abad ke-16, Makassar merupakan pusat perdagangan yang dominan di 

Indonesia Timur dan kemudian menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. 

Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, dimana 

seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak 

upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, 

sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi 

agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan 

lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal inimenyebabkan Makassar 

menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam 
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perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-

pedagang dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja 

Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, 

Raja Tallo).Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh 

Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah 

yang diterapkan Belanda melalui VOC. 

Pada tahun 1669, Belandabersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa 

kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang 

mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah diIndonesia 

timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi 

kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo atau Makassar terdesak dan dengan 

terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.Makassar juga disebutkan dalam kitab Nagara 

Kertagama yang di tulis oleh Mpu Prapanca pada abad ke-14. Jumlah kecamatan di kota 

Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada 

tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung 

Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
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Tabel 1.2 

 Data Nama Kecamatan di Kota Makassar dan Luas Wilayah 

No Nama Kecamatan  Luas ( km
2
) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Tamalanrea 

Biringkanaya 

Manggala 

Panakukang 

Tallo 

Ujung Tanah 

Bontoala 

Wajo 

Ujung pandang 

Makassar 

Rappocini 

Tamalate 

Mamajang 

Mariso 

31,84 

48,22 

24,14 

17,05 

5,83 

5,94 

2,10 

1,99 

2,63 

2,52 

9,23 

20,21 

2,25 

1,82 

Sumber : Kantor Pusat Statistik Kota Makassar 2017. 

2. Letak Geografis Kampung Rama ( Rantepao Makale)  

 Rama atau Rantepao Makale terbentuk atas adanya kesepakatan dari beberapa tokoh 

masyarakat yang ada di kampung tersebut.Kampung Rama merupakan salah satu daerah yang 

ada di Kota Makassar tepatnya di bagian tengah Jln. Abdullah Daeng Sirua dengan Jln. Urip 

Sumoharjo di Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo. Kampung Rama tersebut dikenal 
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sebagai Kampung masyarakat Toraja di Kota Makassar, Kampung ini sangat dikenal budaya 

Toraja dan pernak-pernik Toraja yang ada di Kampung Rama tersebut antara lain Tongkonan, 

warung makan khas Toraja, dan sebagainya. Menurut ketua RW masyarakat yang telah lama 

menetap di Kampung Rama “Sekitar 85% adalah masyarakat Toraja yang melakukan urbanisasi 

ke Kampung Rama”. 

3. Kondisi Demografis 

a. Penduduk 

Menurut beberapa RW dan RT  yang peneliti wawancarai pada tahun 2017, penduduk di 

Kampung Rama adalah 4022 dengan perbandingan pria sebanyak 2.246 orang, sedangkan wanita 

sebanyak 1.776 orang, akan tetapi terjadi pertambahan penduduk dalam jumlah besar akibat dari 

banyaknya masyarakat Toraja yang melakukan urbanisasi ke kota Makassar yang menjadi 

penduduk sementara dan banyaknya mahasiswa yang tinggal di rumah kos. 
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Tabel 1.3 

Data Penduduk Kampung Rama Kota Makassar 

No  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

0-25 Tahun 693 572 1.265 

26-40 Tahun 1074 608 1.686 

41 Ke atas  479 596 1.075 

Jumlah  2.246 1.776 4.022 

Sumber Data : Ketua RW dan RT di Kampung Rama Kota Makassar 2017. 

Kehidupan masyarakat di Kampung Rama walaupun dalam kenyataannya sudah terjadi 

interaksi antara masyarakat namun tidak nampak adanya perbedaan dalam hal status sosial pada 

masyarakat di Kampung Rama.Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan 

perlakuan kepada beberapa orang karena di anggap lebih terhormat dibandingkan masyarakat 

biasa, seperti tokoh agama, pejabat, pengusaha dan orang-orang yang di anggap mampu dalam 

hal ekonomi. 

b. Agama dan Kepercayaan  

Masyarakat di kotaMakassar khususnya di Kampung Ramamayoritas menganut agama 

Kristen sebagai landasan kehidupan spiritualnya. Masyarakat yang menganut agama Kristen 

sekitar 3560 jiwa penduduk dan masyarakat yang menganut agama Islam sekitar 462 jiwa. Dari 

jumlah keselurahan penduduk Kampung Rama termasuk mereka yang tinggal di kontrakan atau 

rumah kos yang telah resmi melapor pada ketua RW setempat: 
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Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama 

No  Pemeluk Agama  Jumlah  

1. Kristen 3560 orang 

2. Islam  462 orang  

3. Hindu  - 

4. Budha                     - 

 Jumlah  4.022 orang  

Sumber Data: Ketua RW dan RT di Kampung Rama Kota Makassar 2017. 

Mayoritas penduduk Kampung Rama adalah Kristen, karena agama Kristen telah dianut 

oleh masyarakat setempat secara turun-temurundata di atas mencakup Kristen Katolik dan 

Kristen Protestan. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya bangunan tempat ibadah agama lain 

seperti masjid dan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat tabel berikut ini: 
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Tabel 1.6 

Tabel Tempat Pribadatan 

No  Tempat peribadatan  Jumlah  

1. Gereja  7 buah 

2. Masjid 1 buah  

3. Mushollah  - 

Sumber Data : Ketua RW dan RT di Kampung Rama Kota Makassar 2017. 

Beberapa Gereja yang ada di Kampung Rama, terdapat satu buah Gereja yang menjadi 

menjadi pusat dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung tersebut. Dampak 

perkembangan zaman yang antara lain dicirikan oleh mobilitas manusia menjadikan 

masyarakatnya menjadi heterogen 

Heterogenitas ditunjukkan dengan perbedaan agama masyarakat yang ada di Kampung 

Rama, namun demikian kehidupan antara umat beragama di Kampung Rama sangatlah kondusif 

yang memungkinkan roda pembangunan berjalan dengan efektif dan lancar.
40

 

d.  Motivasi Masyarakat Toraja Melakukan Urbanisasi ke Kota Makassar 

 Secara bahasa kata motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation dengan kata kerja 

motivate yang berarti karakter dalam cerita atau permainan. Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia istilah motivasi berarti sebab-sebab yang menjadi dorongan bagi tindakan 

seseorang.Berdasarkan munculnya, motivasi berbagi menjadi dua, yaitu motivasi yang muncul 

dari dalam diri disebut motivasi interinsik, yang bersifat batin, dan ada pula yang berasal dari diri 

sendiri di luar dari seseorang yang disebut dengan motivasi ektrinsik. 

Motivasi interinsik muncul karena akibat adanya tiga hal pokok yaitu: kebutuhan, 

pengetahuan, dan aspirasi cita-cita sedangkan motivasi ekstrinsik muncul karena adanya tiga hal 
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 MN. 60, Tahun selaku ketua RW di Kampung Rama oleh peneliti pada saat wawancara  
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pokok yaitu: ganjaran, hukuman, dan persaingan atau kompetisi. Ini semua memberikan 

dorongan dalam jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sejalan dengan itu motivasi 

berguna dan bermanfaat bagi manusia sebagai menggerakkan tingkahlaku menjaga menopang 

tingkah laku menyeleksi perbuatan manusia. 

Ada beberapa motivasi yang bersifat umum yang mendorong terjadinya urbanisasi, yaitu: 

a) Motivasi ekonomi dalam motivasi ini tercakup keinginan untuk mencari nafkah, 

meningkatkan pendapatanatau memperbaiki standar hidup mencari uang kontan untuk 

kebutuhan hidup dan lain-lain. 

b) Motivasi pendidikan didalamnya tercakup keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, 

pengembangan bakatdan lain-lain. 

c) Motivasi kultural didalamnya tercakup dorongan untuk menghindar diri dari norma-norma 

dan nilai-nilaibudaya yang tidak dipandang lagi sesuai dengan perkembangan kemajuan. 

d) Motivasi politik didalamnya tercakup desakan-desakan dari mereka untuk yang berkuasa 

adanyaketidakpuasan terhadap golongan yang memerintah, tapi tidak mampu untuk 

menentang. 

e) Motivasi hukum tercakup didalamnya ialah penghindar diri dari tuntutan hukum karena 

adanya pelanggaran. 

f) Motivasi rekreasi meskipun bersifat sementara, tapi pergi datangnya penduduk pedesaan ke 

kota-kota untuk berekreasi, dapat menimbulkan masalah kepadatan penduduk, lalu lintas, dan 

sebagainya. 

Motivasi orang toraja melakukan urbanisasi ke Kampung Rama kota Makassar, antara 

lain: 

1. Motivasi ajakan keluarga, teman dan tetangga 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkanbahwamotivasi orang Toraja melakukan 

urbanisasi ke kota Makassardidasarkan pada wawancara dengan masyarakat di Kampung Rama 

kota Makassar yaitu DN mengatakan bahwa: 

“Waktu tahun 1964 saya masih tinggal di Toraya le‟ terus kakak saya mengajak saya 

untuk ikut bersamanya waktu itu kakak saya seorang brimob ke Kalimantan. Terus adek 

waktu itu basisnya Madura yang terjadi sampai Palangkaraya, setelah kejadian itu saya 

memutuskan untuk kembali ke Makassar dan ikut tinggal di rumah kakak saya dulu 

yang ada di DR Hansen Wengkang yang dekat SMA I Makassar rumahnya waktu itu 

merupakan kompleks Toraja dulu, setelah di Makassar saya bekerja di pabrik kertas 

rampasang perang dari Jepang yang ada di Gowa dan saya bekerja mulai tahun 1971 

sampai di PHK oleh perusahaan karena bangkrut sekitar tahun 1994, waktu itu ada 

kebakaran di DR Hansen yang SMA I Makassar yang merupakan Kampung orang 

Toraja pertamakali setelah kebakaran tersebut kami orang Toraja memutuskan untuk 

lari ke sini, dulu tanah ini merupakan hutan bambu dan tanah ini dulunya di anggap 

sebagai tanah setan karena disini  penggorokan orang terjadi waktu jaman Belanda.”
41

 

 

Motivasi masayarakat etnis melakukan urbanisasi ke kota Makassar menurut 

penjelasan DN banyaknya masyarakat etnis Toraja yang melakukan urbanisasi dikarenakan 

adanya ajakan dari sanak saudara dan juga dan untuk melanjutkan pendidikan dan untuk 

mendapatkan peluang kerja di kota maka sebagian besar masyarakat etnis Toraja beranggapan 

bahwa di kota masyarakat sangat mudah mendapatkan pekerjaan dan juga untuk memperbaiki 

kehidupan yang lebih layak. 

Motivasi masyarakat urban etnis Toraja melakukan urbanisasi ke kota Makassar 

didasari oleh banyaknya pengaruh dari luar baik itu dari media massa maupun elektronik 

sehingga banyak masyarakat desa yang terpengaruh dan memutuskan untuk berurbanisasi ke 

kota, tingkat pendidikan di desa yang belum memadai membuat banyak masyarakat desa yang 

ingin melakukan pendidikannya di kota. 

2. Motivasi Pendidikan 

                                                             
41

DN. 53 Tahun di Kampung Rama kota Makassar,  wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 Maret 2017. 
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Hal ini senada dengan BKY yang merupakan seorang mahasiswa yang ada di Kampung 

Rama kota Makassar menyatakan bahwa: 

“Motivasi saya melakukan urbanisasi ke kota Makassar karna saya ingin melanjutkan 

pendidikan dan ingin mencoba dan memperbaiki nasib.”
42

 

Menurut pak AN selaku tokoh masyarakat di Kampung Rama mengemukan sebagai berikut:   

“Kebetulan saya dulu melanjutkan SMA di Makassar dan saya kuliah di UNHAS setelah 

selesai kuliah saya menjadi dosen di Atmajaya dan mulai menetap di sana selama lebih 

dari 20 tahun dan saya mulai masuk di kampung ini sejak tahun 1985 dahulu ini kampung 

adalah hutan bambu dan orang takut masuk kesini dan saya mulai membeli tanah di sini 

karena dipanggil oleh teman saya dan pada saat itu juga tanah disini sangat murah.”
43

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukanmengungkap bahwa motivasi masyarakat 

etnis Toraja melakukan urbanisasi ke kota Makassar maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa setelah selesai sekolah di Makassar kebanyakan masyarakat Toraja memutuskan untuk 

bekerja di kota Makassar. 

Penjelasan informan lain yaitu pak MN yang merupakan ketua RW di Kampung Rama 

kota Makassar mengatakan bahwa: 

“Kebetulan saya ketua RW di sini awalnya saya kuliah di Makassar, waktu saya selesai 

kuliah saya memutuskan untuk makjamah  inde te dan orang Toraja itu memiliki sifat 

sistem kolektifitisme baku saling bawa-bawa saya juga di sini biasa panggil keluarga 

untuk melanjutkan sekolahnya di sini.”
44

 

   Menurut Pak MN motivasi masyarakat Toraja melekukan urbanisasi dipengaruhi oleh 

orang Toraja umumnya memiliki sifat sistem kolektifitisme.Kolektifitisme ajaran atau paham 

yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan, baik atas modal, tanah, maupun alat 

produksi (semua harus dijadikan milik bersama, kecuali barang konsumsi). 

                                                             
42

BKY 21 Tahun seorang mahasiswa di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 12 

Maret 2017. 
43

.AN. 53 Tahun di Kampung Rama kota Makassar,  wawancaraoleh peneliti pada tanggal 10 Maret 2017. 
44

MN. 60, Tahun selaku ketua RW di Kampung  Rama kota Makassar, oleh peneliti saat wawancara pada 

tanggal 10 Maret 2017. 
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   ketaatan karena tunduk dan takut.Konfusianisme memang mengajarkan individu untuk 

taat pada otoritas dalam hirarki tanpa mempertanyakan sebab, alasan, latar belakang dan 

sebagainya. 

3. Motivasi Ekonomi 

Penjelasan informan lain yaitu WT yang merupakan warga masyarakat Kampung Rama 

yang berasal dari Toraja 

“Awal mulanya saya ke kota Makassar untuk mencari pekerjaan karena teman saya 

bilang dari pada di kampungki tidak tau apa mau di kerja mauki berkebun  tidak ada 

kebun yang mau di kerja kopi ada tapi setahun hanya dua kali panen itu pun tidak 

seberapa didapat jadi saya putus untuk pergi cari kerjaan di kota, saya biasa kerja sebagai 

buruh bangun, pernahka juga kerja di pablik tapi tidak betahka di sini saya tinggal di 

Kampung Rama tinggal di rumah teman tetangga saya di Kampung.”
45

 

Keadaan alam Toraja  yang didominasi oleh pegunungan dengan topografi dataran tinggi, 

penggunaan lahan hutan di Toraja tergolong cukup luas Kabupaten ini mempunyai hutan lindung 

dan hutan produksi yang menjadi milik negara, dan ada pula hutan yang dikelola oleh 

masyarakat setempat oleh karena itu hasil perekonomian Toraja didominasi oleh perkebunan, 

pertanian, tambang dan hasil alam lainnya.  

Sistem pengetahuan orang Toraja yang belum meningkatdanmereka masih terikat pada 

kebudayaan nenek moyang dan terisolasi pada kebudayaan-kebudayaan tersebut yang membuat 

mereka harus menghabiskan harta benda mereka karena modal yang digunakan pada upacara 

kebudayaan sangatlah fantastis, sedangkan mayoritas masyarakat Toraja bekerja sebagai petani, 

pengrajin dan sebagainya kesempatan kerja yang tidak menjanjikan tersebut membuat 

masyarakat kewalahan dalam hal ekonomi. 
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WT 26   Tahun seorang pemudah di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 12 Maret 

2017. 



 
 

74 
 

E. Bentuk Bentuk Solidaritas Sosial Urban Etnis Toraja Di Kampung Rama Kota Makassar 

1.  Saling Berinteraksi dalam Kehidupan Sehari-Hari 

Interaksi sosial merupakan bentuk hubungan sosial yang berupa kegiatan yang terus 

berlanjut dan berakhir pada suatu titik yang merupakan hasil dari kegiatan itu. Dalam proses 

interaksi sosial terdapat berbagai nilai sosial yang diproses, baik yang mengarah pada 

kesempurnaan maupun kehancuran dan berakibat positif atau negatif.  

Proses interaksi dalam diri individu terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. 

Kontak sosial dimulai apabila seorang individu sadar akan keberadaan orang lain di sekitarnya. 

Komunikasi sebagai proses penyampaian perasaan dan pikiran menjadi penentu keberhasilan 

hubungan sosial antar individu. 

Individu akan saling berinteraksi dalam hal memenuhi kebutuhannya serta menghasilkan 

pergaulan dalam kelompok sosial masyarakat. Pergaulan akan terjadi jika individu atau 

kelompok terjadi interaksi yang dapat berupa kerjasama, persaingan, pertikaian, dan lain-lain. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah proses-proses yang merujuk pada 

hubungan yang dinamis. 

Bentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu dan individu, individu dan 

kelompok, atau kelompok dengan kelompok bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. 

Apabila interaksi sosial tersebut diulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk jangka 

waktu yang lama, akan terwujud hubungan sosial yang relatif mapan. 

Hasil penelitian interaksi sosial masyarakat urban etnis Toraja di Kampung Rama 

menunjukkan interaksi sosial yang terjadi sebagai berikut: 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kampung Rama yaitu WA mengatakan 

bahwa: 
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“Dalam keseharian kami, saling bertegur sapa merupakan tanda kasih sayang kami 

kepada satu dengan yang lainnya dan itu juga menunjukkan bahwa satu kekerabatan dan 

rasa kebersamaan, yang dalam bahasa Toraja bisa dikatakan tanda tasi‟ pa‟kaborosoan 

sia pakamali misa‟ sola misa”.
46

 

 

Hidup berkasih sayang yang pahami oleh orang Toraja adalah keinginan yang kuat bagi 

mereka untuk menciptakan perdamaian.Tanpa memperbesar jarak perbedaan sehingga wilayah 

Kampung Rama tidak memiliki konflik yang dapat menganggu ketentraman mereka. 

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh pernyataan AD yang merupakan anggota 

masyarakat Kampung Rama sebagai berikut: 

“Disini di Kampung Rama pagi-pagi itu saling ketemu dan duduk-duduk di depan rumah 

dan cerita-cerita didepan rumah dan saling ketemu antara tetangga dengan tetangga yang 

lain cerita dan menjalin kekeluargaan keakraban.”
47

 

Masyarakat urban etnis Toraja saling menghormati, membantu, serta bertegur sapa antara 

masyarakat kampung Rama yang biasa masyarakat Toraja kenal dengan Konsep Solata.. 

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Toraja sangat di pengaruhi oleh tongkonan 

Keberadaan suatu keluarga di Toraja ditentukan dengan keberadaan tongkonannya.Tongkonan 

ini adalah rumah atau satu perkumupulan keluarga masyarakat Toraja serta untuk mengetahui 

bahwa keluarga ini berasal dari mana, maka dari itu harus adanya tongkonan. 

Tongkonan merupakan lambang persekutuan orang Toraja, berdasarkan hubungan 

kekerabatan/keturunan/darah daging.Pada dasarnya bentuk hubungan kekerabatan dalam 

Tongkonan adalah bahwa setiap keluarga _sepasang suami istri_ membangun rumah atas usaha 

sendiri atau secara bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu.Rumah itu adalah 

Tongkonan dari setiap orang yang berada dalam garis keturunan dari suami-istri yang 

mendirikan rumah.  
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WA. 48 Tahun, di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 16 Maret 2017. 
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AD.64 Tahun, di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 18Maret 2017. 
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Orang Toraja cukup mudah menelusuri garis keturunannya melalui hubungan 

Tongkonan. Seorang Toraja bisa saja berasal lebih dari satu Tongkonan, karena diantara orang 

Toraja tentunya ada pertalian kekerabatan dalam bentuk perkawinan dari Tongkonan yang lain.  

 
Sejarah Toraja, Tongkonan yang pertama dikenal adalah TongkonanBanua Puan di 

Marinding yang di bangun oleh Tangdilino‟.Jadi orang Toraja adalah satu persekutuan, 

walaupun dengan struktur masyarakat yang berbeda-beda. Ossoran Nene‟ / silsilah orang Toraja 

pada akhirnya bermuara pada persekutuan Sang Torayan yang berasal dari Tongkonan Banua 

Puan. 

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh pernyataan AF yang merupakan anggota 

masyarakat Kampung Rama sebagai berikut: 

Tongkonan merupakan rumah adat Toraja dimana sebagai akar dari silsilah kekeluargaan 

sebagai alat pemersatu dan silaturrahmi serta benteng dalam memperkuat tali 

kekeluargaan dan semangat gotong royong saat membangun tongkonan. Tongkonan juga 

mempertemukan saudara walaupun tidak saling kenal.”
48

 

Bukan hanya untuk menyatukan keluarga besar, dibangunnya tongkonan ini juga 

untukmembangun kerja sama antara masyarakat yang ada di sekitar tongkonan, walaupun 

merekatidak masuk dalam silsilah keluarga yang memiliki tongkonan tersebut.Selain itu, 

sudahadanya rasa tolong menolong antara warga sejak dulu yang semakin menguatkan makna 

gotong royong. 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kampung Rama yaitu GT mengatakan 

bahwa: 

Iya, bisa-bisa siapa pun yang ada dalam masyarakat. Itu kan ini intinyamenampakkan 

kerjasama di dalam satu kampung satu tempat. Pokoknya yang membantu itu eehh kerja-

kerja gotong royong tidak dibayar cuman kita sediakan masalah konsumsi karena kita 

memang di sini kalau adaseperti itu kan saling membantu
49

 

                                                             
48

 TS. 61 Tahun, di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 18 September 2017. 
49

CF. 32 Tahun, di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 18 September 2017. 
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Pembagunan tongkonan juga untuk mewujudkan eksistensi keluarga sehingga kita dapat 

mengetahui keluarga kita sendiri dan untuk mempersatukan kembali keluarga-keluarga yang 

sudah bekerja dan tersebar diberbagai daerah dan di kumpulkan semua di tongkonan tersebut. 

 2. Tolong Menolong  

 Perilaku menolong merupakan setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi 

orang lain dari pada diri sendiri. Sedangkan perilaku menolong dalam Islam di kenal dengan 

istilah ta‟awun.Ta‟awun sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik sedangkan 

menurut istilah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari oleh hati nurani dan semata-mata 

mencari ridho Allah swt.Ta‟awun dapat dilakukan dengan siapa saja tanpa adanya aturan atau 

persyaratan baik yang masih kecil, muda ataupun tua dalam mengerjakan kebaikan.Ta‟awun juga 

dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan saling memiliki saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis dan rukun. 

 Manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai mahluk sosial yang membutuhkan hubungan 

dengan interaksi sosial dengan sesamamanusia. Sebagai mahluk sosial manusia juga memerlukan 

bantuan dan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan 

material maupun kebutuhan spiritual dengan kerjasama dan tolong menolong tersebut diharapkan 

manusia dapat hidup rukun dan damai dengan sesama manusia dan hidup rukun antara umat 

beragama. 

 Kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa 

batasan ras, bangsa, dan agama, selain itu dalam bersikap Ta‟awun juga tidak memandang status 

dan derajat juga tidak membedakan gender. 

Rasa kebesamaan dan tolong menolong yang selalu tampak dalam setiap aktivitas 

kehidupan orang Toraja di kampung Rama kota Makassar seperti upacara  Rambu tuka‟ dan 
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Rambu solo‟ yang merupakan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan antara 

sesama urban etnis Toraja di Kampung Rama kota Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pola interaksi sikap saling tolong menolong 

antara sesama urban etnis Torajasebagai berikut: 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu DWmengatakan bahwa: 

“Itulah hidup kebersamaan, kekerabatan sepertia misalnya kegiatan keagamaan, ada 

kebaktian di rumah tangga hampir setiap itu rumah tangga berkunjung ibadah di rumah 

keluarga itu sudah menjadi elemen untuk mempererat tali persaudaraan seperti kita di 

sini, kalau ada kebaktian rumah tangga itu sekitar 60 peserta pergi lagi kesitu begitu juga 

jadi persaudaraan itu sangat dekat, ada orang sakit kita juga merasakan sakit ada 

kebutuhan orang kita juga merasa membutuhkan juga. Kita orang disekiling kita manjadi 

bagian dari kehidupan kita den tomate, kerja bakti, upacapan syukur, kita semua hadir. 

Berbeda dengan di kota walaupun sebenarnya ini adalah kota. Cuma karena boleh di kata 

mayoritas orang Toraja berasal dari Kampung jadi sifat kekampung itu masih kental 

seperti itu”.
50

 

 

 Tolong menolong  dalam bentuk-bentuk solidaritas sosial  menurut penjelasan Dw bahwa 

system kekerabatan orang Toraja sangatlah kuat dimana mereka saling mengunjungi antara satu 

sama lainnya ditunjukan pada acara keagamaan yang sering dilakukan oleh setiap keluarga di 

Kampung Rama kota yaitu pengajian dimana setiap orang saling mengunjungi satu sama lain 

tidaknya hanya itu di Kampung Rama juga masyarakatnya selaku melaksanakan kerja bakti yang 

melibatkan semua warga kampung Rama dan juga tolong menolong. 

 Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia dengan, tolong menolong 

dapat membantu orang lainsuatu usaha untuk menanamkan budi baik terhadap orang lain tanpa 

adanya imbalan jasa. 

Penjelasan informan lain yaitu ibu SAyang merupakan warga masyarakat Kampung 

Rama yang berasal dari Toraja: 

“Yang saya alami selama saya di sini misalnya untuk bagaimana kita dengan tetangga 

dan orang lain yaitu misalnya kalau ada gotong royong kita masuk membantu atau 

menolongnya jika tetangga disalah satu pihak ada yang mengadakan acara pengantin dia 
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DW, 61 Tahun di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 20Maret 2017. 
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undang kita tanpa di undangpun maka kita hadir untuk membantunya yah disitulah 

terbentuk system kekeranatan orang Toraja”.
51

 

Sikap saling tolong menolong ini pula diperkuat dengan penjelasan informanlain yaitu 

BA yang merupakan warga masyarakat Kampung Rama sebagai barikut. 

“Anak saya sakit dan sedang di rawat di rumah sakit, ada ada saja yang datang 

menjenguk anak saya, ada yang datang sambil memberikan sumbangan berupa uang, 

buah maupun makanan selain itu pendeta, majelis gereja, serta jemaat juga yang tak 

henti-hentinya mendoakan serta memberikan siraman rohani, itulah yang membuat saya 

dan keluarga menjadi kuat oleh adanya mereka semua yang telah member saya semangat 

dan dukungan baik itu secara moril mautupun materi”.
52

 

Sistem tolong menolong yang ada di Kampung didasari oleh adanya toleransi yang kuat 

antara umat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa  mayoritas warga 

Kampung Rama berasal dari etnis Toraja yang menganut agama Kristen. Namun perbedaan ini 

tidak menjadi kendala dalam proses interaksi. Umat Kristen tidak menjadikan hal ini untuk 

menekankan atau bersikap semaunya terhadap agama Islam. 

Penjelasan informan lain yaitu MD yang merupakan Tokoh agama di Kampung Rama 

kota Makassar. 

“Sejak saya menetap di Kampung Rama toleransi antara umat beragama di Kampung 

Rama saling menghargai agama dan aktitas ibadah yang dilakukan.Bahkan mereka saling 

bersuka cita bantu membantu jika ada acara keagamaan yang akan dilakukan oleh agama 

Islam maupun Kristen”.
53

 

 Bentuk toleransi antara umat beragama menurut penjelasan MD saling mengunjungi atau 

bersilaturrahim diantara kedua umat antara agama jika diantarnya ada yang merayakan hari raya 

keagamaan masing-masing misalnya bagi penganut agama Islam mereka mendapat kunjungan 

dari umat agama Kristen. 

 Toleransi yang terjalin antara umat beragama terwujud dengan adanya sikap saling 

menghormati perbedaan dalam kegiatan keibadatan ketika ada keluarga yang meninggal dunia. 

                                                             
51

SA.51, Tahun di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 20 Maret 2017. 
52

BA. 45 .Tahun  di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 20 Maret 2017. 
53

 MD. 62, Tahun merupakan tokoh agama di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 22 

Maret 2017. 
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Bagi umat Kristen kematian mereka diiringi oleh doa dan lagu yang disebut malam penghiburan 

yang dilaksanakan selama tiga malam berturu-turut. Pada malam penghiburan ini umat Kristen 

menerima dengan lapang dada kedatangan umat muslim yang berkunjung. Salah satu bentuk 

toleransi. Jika didalam Islam dikenal dengan malam takziah toleransi yang kuat karena mereka 

saling mengunjungi 

 Hal ini senada dengan D.O yang merupakan tokoh agama yang ada di Kampung Rama 

kota Makassar menyatakan bahwa: 

“Toleransi beragama kami disini sangatlah kuat bisa di bilang begitu, tidak pernah ada 

konflik yang terjadi karena masalah perbedaan agama yang kami anut di Kampung ini, 

selama saya disini tidak terjadi sedikit konflik atau masalah yang berhubungan dengan 

agama”.
54

 

 

Kuatnya toleransi antara umat beragama di Kampung Rama kota Makassar menjadikan 

wilayah ini aman dari konflik yang mengatas namakan agama mereka saling menghargai 

perbedaan. 

3. Kerjasama  

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas 

tertentu yang tujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dengan saling 

memahami aktivitas masing-masing. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana 

setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya untuk mencapai 

tujuan bersama. 

Kerjasama timbul apabila ada yang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan 

yang sama dan pada yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap 

diri sendiri untuk memenuhi kepentingan yang lain. Manusia merupakan makluk ciptaan tuhan 

untuh saling tolong menolong dalam kebaikan diantara sesama manusia. Hal ini dapat deketahui 
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D.O.66, Tahun merupakan tokoh agama di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 22 

Maret 2017. 
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melalui hasil wawancara dengan beberapa informan, seperti yang diutarakan oleh seorang warga 

YS bahwa: 

“Saya kira mengenai, kalau orang Toraja itu  istilah seperti seperti keong kemanapun dia 

pergi dia selaku membawa rumahnya. Jadi dimana saja jangankan di Kampung Rama 

inidi Irian saja atau di Kalimantan Rambu tuka dan rambu solo‟ tetap ada karena itulah 

saling tolong menolong dan juga bekerja sama, jadi semua fasilitas itu memungkinkan 

ada yang kerja dan ada yang membantu jadi tetap ada walaupun tak semeriah di Toraja 

itulah yang saya katakana tadi, orang Toraja itu yah artinya melekat pada arti 

kekerabatan.‟‟
55

 

 

Salah satu cara untuk melestarikan sebuah kebudayaan adalah mempunyai rasa bangga 

terhadap budaya lokal yang kita miliki sama halnya dengan orang Toraja yang ada di Kampung 

Rama kota Makassar mereka senantiasa melestarikan kebudayaannya. 

Seperti wawancara dengan NN yang merupakan masyarakat yang ada dikampung Rama 

kota Makassar menyatakan bahwa: 

“Banyak hal yang dapat kami kerjakan bersama-sama. Contohnya saja pada saat saya 

sedang membangun Rumah, sehari-hari bila bahan bangunan saya datang seperti batu, semen, 

pasir dan lainnya dan mereka melihat saya sedang bekerja mengangkat bahan bangunan tersebut 

mereka datang untuk membantu saya tanpa saya minta, selain itu biasanya jika saya sedang 

melihat bangunan saya biasanya mereka memberikan masukan-masukan tentang bangunan saya 

setelah selesai bangunan saya kemudian saya mengadakan syukuran rumah karena bangunan 

saya telah selesai di bangun, mereka datang beramai ramai mengikuti ibadah ibadah doa 

syukuran tersebut selain itu ada juga yang datang membantu memasak, dan ada juga yang 

membantu keluarga saya dengan cara memberikan sumbangan barang maupun uang ataupun 

pinjaman uang, biasanya sambil bekerja kami saling bercerita dan bercanda secara berbalasan 

yang biasa kami sebut dengan ma‟barruga. Dalam hal inilah yang membuat kami tambah akrab 

dan apabila ada seseorang yang baru datang di kampung Rama mereka tidak segan untuk 

bergabung dengan kami karena melihat keakraban yang terjalin di antara kami.”
56

 

 

Penjelasan NN mengatakan bahwa masyarakat Kampung Rama sangatlah tinggi rasa 

empati untuk saling membantu satu sama lain disaat ada salah seorang yang warga masyarakat 

yang memerlukan bantuan tenaga yang tidak bisa dikerjakan sendiri maka seketika warga yang 

lain berdatangan dengan suka rela membantu sehingga kerja sama itu berjalan dengan baik 

                                                             
55

YS. 46, Tahun di Kampung Rama Kota Makassar, wawancara pada tanggal 26 Maret 2017. 
56

NN. 48 Tahun  di Kampung Rama Kota Makassar, wawancarapada tanggal 26 Maret 2017. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penyususnans kripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hal yang berkaitan denganhasil penelitian di Kampung Rama kelurahan Paropo kecamatan 

Panakukkang kota Makassar sebagai berikut: 

1. Motivasi etnis Toraja memelakukan urbanisasi ke kota Makassar dilakuknya karena pada 

umumnya mereka ingin melanjutkan sekolah sisitem pendidikan di desa yang kurang 

memadai membuat sebagian masyarakat memilih untuk melenjutkan pendidikanya di 

kota, profesi, ajakan tetangga, mengikut sama keluarga serta masyarakat pedesaan 

umumnya melakukan urbanisasi karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa . 

2. Bentuk-bentuk solidaritas sosial urban etnis Toraja di Kampung Rama di tunjukkan 

dengan ada rasa saling tolong menolong dan bekerja sama serta toleransi keagamaan 

yang mereka sangat kuat sehingga tidak menimbulkan konflik keagamaan selain 

kebiasaan orang Toraja yang saling mengapa satu sama lain dan berkunjung ke rumah 

keluarga yang sedang membutuhkan bantuan membuat rasa kebersamaan mereka 

sangatlahkuat. 
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B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian solidaritas sosial urban etnis Toraja di Kampung Rama kota 

Makassar menunjukkan bahwa solidarias sosial sudah berjalan dengan baik dan efektif meskipun 

terdapat beberapa perbedaan yang dapat menghambat solidaritas sosial urban etnis Toraja namun 

membawa dampak positif bagi masyarkat sekitas untuk lebih menghargai perbedaan sehingga 

respon masyarakat sekitar sangatlah positif. 

  Kesimpulan di  atas merupakan hasil akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis dengan 

sangat besar hati berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan terkait solidaritas sosial urban etnis Toraja sehingga kajian tentang solidaritas sosial 

masyarakat urban ini dapat lebih dikembangkan. Maka dari itu penulis mengemukakan 

beberapahal yang di anggap perlu yaitu: 

1.  Bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik diharapkan untuk 

meningkatkan minat dalam mengkaji solidaritas sosial masyrakat urban sehingga studi 

sosial ini dapat di kembangkan. 

2. Bagi masyarakat khususnya di Kampung Rama Kelurahan Paropo untuk meningkatkan 

sikap toleransi terhadap sesamanya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Untuk masyarakat urban etnis Toraja 

a. Dari mana asal anda? 

b. Susdah berapa lama anda berada di kampung Rama? 

c. Apa yang melatar belangi anda melakukan urbanisasi ke kota Makassar 

d. Bagaimana sejarah dari kampung Rama tersebut? 

e. Bagaimana hungan anda dengan sesama orang Toraja yang ada di Kampung Rama kota 

Makassar? 

f. Bagaimana bentuk solidaritas sosial antar sesama urban etnis Toraja? 

g. Bagaimana bentuk toleransi etnis Toraja dengan etnis lain yang ada di kampung ini? 

h. Bagaimana pandangan anda tentang konsep solata dan kaitannya dengan Tongkonan? 

2. Untuk tokoh agama di Kampung Rama kota Makassar 

a. Bagaimna bentuk toleransi umat Islam terhadap umat Kristen di Kampung Rama kota 

Makassar? 

b.  Bagaimna bentuk toleransi umat Kristen terhadap umat Islam di Kampung Rama kota 

Makassar? 
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Daftar informan 

No Nama Jenis kelamin Usia Pekerjaan Keterangan 

1 DN Perempuan 53  Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

2 AN Perepuan 53 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

3 MN Laki –laki 60 Tahun Dosen Masyarakat urban etnis 

Toraja 

4 WT Laki –laki 26 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

5 WA Perempuan 48 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

6 AD Laki –laki 64 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

7 DW Laki –laki 61 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

8 SA Laki –laki 51 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

9 BA Laki –laki 45 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

10 MD Laki –laki 62 Tahun Wirasuwasta Tokoh Agama 

11 

 

D.O Perempuan 66 Tahun Wirasuwasta Tokoh agama 
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12 YS Perempuan 46 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

 

13 

AD Laki-laki 64 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

14 BKY Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa Masyarakat urban etnis 

Toraja 

15 TS Perempuan 48 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

16 CF Laki-laki 32 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 

17 MN 

 

 

 

Laki –laki 48 Tahun Wirasuwasta Masyarakat urban etnis 

Toraja 
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Foto bersama ketua RW Kampung Rama kota makassar. 

 

 Foto bersama salah satu tokoh agama Kristen di Kampung Rama kota Makassar. 
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FOTO bersama masyarakat Kampung Rama yang merupakan urban etnis Toraja  

 

 

Foto salah seorang tokoh agama Islam 
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Salah satu fasilitas olahraga di Kampung Rama kota Makassar. 
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Foto bersama pemuda kampung Rama 

  

Jalan masuk Kampung Rama kota Makassar 
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Foto bersama bapak NB selaku Tokoh masyarakat 

 


