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ABSTRAK 

 

Nama : Ishak Amir Munawir 

NIM : 30500118040 

Prodi : Studi Agama-Agama 

Judul : Persaudaraan Sejati Menurut Pandangan Umat Katolik dan 

Islam dalam Kehidupan Beragama (Studi Kasus di 

Kelurahan Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa) 

 

Penelitian ini bertujuan  (1) untuk mengetahui makna Pesaudaraan Sejatati 

yang diterapkan Umat Katolik dan Islam di Kelurahan Bonto-bontoa (2) untuk 

mengetahui bagaimana bentuk-bentuk persaudaraan Sejati Umat Katolik dan 

Islam dalam kehidupan  beragama.(3) Untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam mejalin persaudaraan antar umat 

beragama di Kelurahan Bonto-bontoa. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan sosiologis dan Teologis untuk mengkaji mengenai Persaudaraan Sejati 

menurut pandangan umat Katolik dan Islam dalam kehidupan beragama. Jenis 

penelitian ini memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang 

berada dalam situasi-situasi tertentu dan berusaha untuk masuk kedalam dunia 

konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga mereka mengerti apa dan 

bagaimana suatu pengertian dikembangkan di sekitar peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari persaudaraan sejati antar umat beragama. Dalam penelitian ini 

instrument pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Makna Persaudaraan Umat 

Katolik dalam bermasyarakat di tengah-tengah umat Islam disekitarnya 

ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam keikut sertaan untuk berpartisipasi 

disetiap kegiatan ataupun acara yang dilaksanakan baik dari segi aspek sosial, 

budaya, ekonomi dan agama. 2) Bentuk-bentuk Persaudaraan yang terjadi antara 

umat muslim dengan umat katolik yakni, terjalinnya kegiatan sosial 

kemasyarakatan berupa gotong royong, kerja bakti, dan pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan desa hingga terjalin silaturahmi yang baik antara umat Katolik 

dan Islam. 3) Faktor pendukung terjadinya Persaudaraan Sejati antar Umat 

beragama antara umat Muslim dengan umat Katolik yakni karena adanya 

kesadaran dari masing-masing individu, peran tokoh agama dan tokoh 

masyarakat, adanya peran pemerintah, dan sikap persaudaraan merupakan sikap 

turun-temurun yang ada sejak dulu. Sedangkan faktor penghambat terwujudnya 

persaudaraan sejati di Kelurahan Bonto-bontoa tidak ditemukan, sebab tidak ada 

hambatan/kendala yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu umat 

muslim maupun umat katolik..  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai banyak suku, 

budaya, ras, dan agama di dalamnya. NKRI dikatakan masyarakat agamis karena 

semua penduduknya menganut sebuah agama. Dalam Negara Indonesia ada 6 

agama yang diakui secara resmi yakni Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha 

dan Konghucu sesuai  yang tercatat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.  

Pemerintah Indonesia dalam UUD 1945 telah menjamin kebebasan bagi 

setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat sesuai 

keyakinan agama yang dianut. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di 

Indonesia, tidak dapat dipungkiri agama yang dianut warga negara Indonesia juga 

beragam. Tidak hanya perbedaan agama, perbedaan suku, ras dan budaya juga 

bisa kita jumpai di Indonesia. Kenyataannya masih ada individu maupun 

kelompok yang tidak mampu hidup berdampingan dengan keberagaman tersebut. 

Bahkan ada juga masyarakat Indonesia yang menolak hidup berdampingan 

dengan individu maupun kelompok yang berbeda ras, budaya dan agama. 

   Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

fenomena sosial dan kebudayaan yang khas serta beraneka ragam. Di daerah ini 

terdapat empat suku dikenal luas oleh khalayak diantaranya suku Bugis, 
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Makassar, Toraja dan suku Mandar.1 Masing-masing etnis mempunyai perbedaan 

yang beragam salah satunya ialah bentuk pola hidup, lingkungan dan pemahaman 

terkait agama. Secara umum, masyarakat Sulawesi Selatan adalah terkenal sebagai 

penganut Islam yang taat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dengan 

semakin berkembangnya Islam maka semakin berkembang pula pemahaman yang 

berbeda antar sesama penganut agama. Agama mendorong penganutnya untuk 

membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya.2 

Kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak oleh 

masyarakat Indonesia, bahwa semua orang dapat bertetangga dengan orang lain 

yang memiliki agama yang berbeda. Sebagian masyarakat Indonesia menanggap 

perbedaan agama merupakan penyebab munculnya konflik antar pemeluk- 

pemeluknya, konflik dengan mengatasnamakan agama dan saling mengklaim 

agama terus terjadi sampai sekarang. Tidak hanya konflik-konflik antar pemeluk 

agama yang berbeda, konflik antar sesama pemeluk agama yang sama pun terus 

terjadi. Berbagai cara kemudian dilakukan untuk membangun kerukunan antar 

umat beragama demi terciptanya suatu perdamaian antar sesama warga Negara 

Indonesia. Upaya untuk menciptakan kedamaian bahkan terus dilakukan sampai 

sekarang, baik itu dari pihak masyarakat Indonesia maupun pemerintah. 

Sebagaimana yang teradapat di dalam kitab Al-Qur’an dalam mewujudkan 

kerukunan di antara sesama umat manusia, agar tidak menimbulkan konflik dan 

 
1Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Cet. XXIII; Jakarta: 

Djambatan 2005), h. 266. 

2Hasto Rosariyanto, Bercermin Pada Wajah-Wajah Keuskupan Gereja Katolik Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), h. 7. 
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permusuhan untuk terciptanya toleransi, dijelaskan bahwa agama Islam 

menghormati agama-agama lain, serta memberikan nilai-nilai moral dan akidah- 

akidah sosial agar tercipta kedamaian dan tata tertib dalam hidup berbangsa dan 

bernegara dengan umat lain. Sebagaimana yang terdapat dalam  

QS. Al- Hujurat/49: 13. 

يُّهَا
َ
مْ   اِنَّا  النَّاس    يٰٓا

 
قْنٰك

َ
نْ   خَل ر    م ِ

َ
نْثٰى   ذكَ

 
ا مْ   وَّ

 
نٰك

ْ
وْباً  وَجَعَل ع     ش 

َ
قَبَاىِٕۤل وْا  وَّ مْ   اِنَّ      لِتَعَارَف 

 
رَمَك

ْ
ك

َ
 الٰلِّ   عِنْدَ   ا

مْ 
 
تْقٰىك

َ
 ١٣ خَبِيْر   عَلِيْم   الٰلَّ  اِنَّ    ا

Terjemahnya: 

 

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi  Maha Mengenal.3 

 
Makna pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. tidak melihat 

hamba-Nya pada bentuk, harta, tahta maupun penampilan, akan tetapi Allah 

melihat hamba-Nya pada ketaqwaan makhluk-Nya kepada-Nya. Manusia 

diciptakan berbeda-beda suku, ras, dan bangsa tidak untuk saling mengganggu, 

memaksa apalagi saling membunuh. Al-Qur’an sudah menjelaskan konsep 

keberagaman agar kita saling menghargai perbedaan yang ada di antara hamba- 

Nya untuk hamba-Nya bisa lebih toleransi terhadap perbedaan yang ada.4 

 

 
3Dapartemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang:PT Karya 

Toha Putra Semarang,  2002), h. 412. 

4Nadirasyah Hosen, Tafsir Al-Qur’an din Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat 

Suci pada Era Media Sosial (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2019), h. 195. 
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Agama merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam, 

maka diperlukan rasa keberterimaan dan usaha untuk memelihara dengan 

mengarahkannya kepada kepentingan dan tujuan bersama. Perbedaan yang terjadi 

merupakan fakta yang harus disikapi secara positif sehingga antar pemeluk agama 

terjadi hubungan kemanusiaan yang saling menghargai dan menghormati. Agama 

adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang 

berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan di 

dayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas 

umumnya.5 

Agama Islam merupakan agama yang di dalamnya terdapat pedoman dan 

aturan demi kebahagian dunia dan akhirat. Manusia terus berkembang secara 

lahiriyah (genealogis), demikian pula hubungan kasih sayang berkembang secara 

rohaniyah, secara kekeluargaan dari generasi ke generasi. Hingga saat inipun, 

ketika umat manusia telah berkembang menjadi berbagai ras, bangsa, suku 

bangsa, dan berbagai kelompok yang lebih kecil ataupun berbagai “campuran”, 

hubungan kasih sayang (silaturrahim) yang kodrati itu tetaplah ada. Sebagai 

makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. 

Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong 

(ta’awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial 

 
5Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Gunung Mulia, 1991), h.34. 
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kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan 

ras, bangsa, dan agama.6 

 Setiap pemeluk agama pasti mempunyai misi atau keinginan untuk 

menyebarkan agamanya. Dalam pandangan kaum Katolik terhadap kehidupan 

beragama penyebaran agama melalui beberapa cara, mulai dari pembelajaran, 

perdagangan maupun pernikahan. Dalam agama Islam sendiri penyebaran agama 

disebut dakwah atau Islamisasi, sedangkan dalam agama Kristen disebut dengan 

Kristenisasi atau misi.  

Agama Katolik memandang kerukunan hidup bukan hanya kaitannya 

dengan hidup beragama saja, tetapi lebih luas lagi yaitu hidup bermasyarakat 

artinya untuk menciptakan hidup yang rukun itu bukan hanya orang yang 

beragama tetapi semua orang yang ada di masyarakat. Untuk itu Agama Katolik 

lebih pas kalau menggunakan kata "persaudaraan sejati", yang dimaksudkan 

adalah , tidak berpura-pura, atau bahkan sebagai kedok untuk rnenjerumuskan 

orang lain dan menguntungkan diri sendiri, melainkan dengan tulus ikhlas karena 

keyakinannya. 

Hubungan persaudaraan dalam pandangan umat Katolik termanifestasikan 

dalam konsep penghargaan terhadap hidup manusia. Artikulasi dari penjiwaan 

yang matang akan konsep ini merupakan tuntutan umat Katolik sepanjang masa 

khususnya pada zaman yang cenderung memandang hidup manusia hanya bersifat 

instrumentalistis, yaitu pandangan terhadap hidup hanya sebagai alat meraih 

 
6 Toto Suryana,Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama,jurnal 

Pendidikan Agama Islam ta’lim 9, no 2. (2011): h. 16. 



6 

 

 
 

kesuksesan materi. Kecenderungan yang seperti ini selanjutnya akan menjadikan 

manusia kurang memaknai arti persaudaraan. Dalam konteks inilah pandangan 

umat Katolik tentang “saudara kasih” menemukan signifikansinya. Penghargaan 

terhadap hidup manusia adalah wujud nyata dalam meningkatkan persaudaraan 

sejati. Manusia itu hendaknya dihargai sebagai pribadi, makhluk ciptaan yang 

mulia dan berharga di mata Allah. Penghargaan terhadap hidup ini berdasarkan 

kasih sayang Sang Bapa, karena itu orang Kristiani terpanggil untuk 

memperbaharui, menghadirkan dan melestarikan kasih sayang Sang Pencipta 

dalam diri sesamanya. Dengan demikian setiap orang, baik Katolik maupun bukan 

Katolik 

Seperti dengan bunyi kitab Mazmur 133 yaitu  

1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila 

saudara-saudara diam bersama dengan rukun 

2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh 

ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 

3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. 

Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk 

selama-lamanya7 

 Mazmur 133 ini lebih berbicara tentang kerukunan persaudaraan di dalam 

Tuhan. Pemazmur mengamati bahwa kerukunan adalah sebuah situasi yang baik 

 
7Lembaga Al-Kitab Indonesia,Al-Kitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2000),  

h. 589. 
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dan indah. Sebab itu, Pemazmur melihat kondisi yang indah dalam kerukunan 

umat beragama. 

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, memiliki watak sosial. 

Kebutuhan, prestasi, kesenangan, serta kegiatan manusia seluruhnya berwatak 

sosial yang terbawa oleh kebiasaan dari hukum lokal seperti hukum adat, 

lingkungan, serta hal-hal yang berada di sekitarnya. Yang mempersatukan mereka 

adalah pola pikir dan kebiasaan tertentu yang dominan. Dengan  pengertian lain, 

masyarakat adalah sekumpulan individu yang golongkan menurut wilayah, suku, 

ras serta kontrak sosial yang terjalin terhadap masyarakat. Ada beberapa hal yang 

yang menjadi kecenderungan dalam kehidupan sosial, yaitu manusia sesuai naluri 

fitrahnya bahwa senantiasa membutuhkan satu sama lain. Kurangnya Interaksi 

sosial antar anggota maupun kelompok dalam masyarakat seringkali diwarnai 

dengan konflik yang dapat mengganggu tali persaudaraan karena adanya persepsi, 

kepentingan, maupun tujuan yang berbeda di antara individu maupun kelompok 

dalam masyarakat. Perbedaan antar anggota maupun kelompok yang berpotensi 

konflik dan bersifat destruktif antara lain karena adanya perbedaan pendapat.8  

   Kata ‘persaudaraan’ terkandung makna menjadi manusia yang mau hadir 

bagi sesamanya. Kami hendak menjadi pribadi yang memberi perhatian satu sama 

lain, yang ingin berbagi dalam suka dan duka. Pribadi yang peduli satu sama lain 

dan yang ingin tinggal dalam satu lingkungan. Pribadi yang ingin melayani dan 

mendukung satu sama lain.Dalam kitab perjanjian lama yang berbunyi Kerukunan 

 
8Suparto, Menumbuhkan Kerukunan Dalam Hidup Beragama Menurut Pandangan Umat 

Katolik, Jurnal Pendidikan Agama Katolik STKIP Widya Yuana 1, no.1, (2009), h. 34.  
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dan persaudaraan dalam pandangan perjanjian lama. Mazmur 133: 1-3, 

diungkapkan secarajelas tentang "Persaudaraan yang rukun" dimana kerukunan 

merupakan sesuatu yang indah seperti minyak yang baik di atas kepala dan seperti  

embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab dari 

sanalah berkat Tuhan hadir di tengah-tengah umat manusia.9 

Dari uraian sebelumnya secara singkat dapat disimpulkan bahwa 

kerukunan persaudaraan tercipta karena mereka mempunyai kerelaan dan kasih 

kepada sesama, serta kesetiaan pada kehendak Allah yang menjelma dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun hal ini bukan berarti bahwa selalu ada damai dan 

harmoni antara para saudara dan saudari di dalam suatu lingkungan Umat 

beragama. Persaudaraan itu tidak mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kita tidak memilih saudara dan saudari kita, kita menerima mereka 

apa adanya dan harus belajar untuk bisa sejalan dengan mereka secara damai. 

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “bagaimna Persaudaraan Sejati Menurut Pandangan Umat Katolik dan 

Islam dalam Kehidupan Beragama di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan 

Sombaopu Kabupaten Gowa” yang di mana di tempat itu Umat Katolik dan Umat 

Islam kedudukannya sama. Dalam kehidupan sehari-hari umat beragama 

dikelurahan manggarupi melakukan kegiatan yang yang saling terhubung  

sehingga menjalin kerukunan yang baik dan tercipta persaudaraan sejati antar 

Umat Katolik dan Islam. Sehingga menjadi acuan peneliti tentang bagaiaman 

 
9Lembaga Al-Kitab Indonesia,Al-Kitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2000), h. 

579. 
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persaudaraan antar umat beragama terjalin tanpa adanya diskriminasi antar sesama 

Umat beragama. Dan menjadi pegangan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan 

untuk saling berseteru.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka fokus penelitian ini 

bertumpu pada peran Umat Katolik dan Islam dalam mengupayakan   

persaudaraan sejati dan hidup berdampingan di Kelurahan Bonto-bontoa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Hal yang diamati lebih jauh pada 

penelitian yaitu pandangan umat Katolik dan Islam terhadap kehidupan beragama. 

2. Deskripsi Fokus 

      Agar tidak menimbulkan kesalapahaman pada penulis dan pembaca, dalam 

memahami judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan atau mendekskripsikan 

defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian pada pandangan umat katolik 

dan Islam  terhadap  persaudaraan sejati dalam kehidupan beragama  Dalam 

penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah hasil dari pandangan masyarakat 

Umat Katolik di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Sombaopu Kabupaten 

Gowa mengenai persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati yang peneliti maksud 

adalah persaudaraan antar sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan 

yang ada.Karena sejatinya, walau kita berbeda dalam banyak hal, kita semua tetap 

satu saudara dalam kemanusiaan. Persaudaraan sejati sebagai satu saudara dalam 

kemanusiaan dihadapan Sang Pencipta yang sama.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya 

maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini di antaranya sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana makna persaudaraan sejati menurut pandangan umat Katolik 

dan Islam dalam kehidupan beragama di Kelurahan Bonto-bontoa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk persaudaraan sejati yang terjadi antara umat  

Katolik dan Islam di kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa? 

3. Apa Faktor Pendukung dan Peenghambat Terjalinnya Tali silaturahmi di 

Kelurahan Bonto-bontoa? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat banyak penelitian terkait 

dengan penelitian yang ada, baik tentang kelebihan ataupun kekurangan yang ada 

pada penelitian sebelumnya. Rumusan dalam kajian pustaka sepenuhnya digali 

dari bahan yang ditulis oleh para ahli dibidangnya yang berhubungan dengan 

penelitian. Kajian yang di bahas dalam skripsi ini difokuskan pada persaudaraan 

sejati menurut pandangan Umat Katolik dan Umat Islam dalam kehidupan 

beragama di kelurahan Bonto-bontoa. Sehingga, dalam penelitian ini dibutuhkan 

suatu kajian kepustakaan yang mana sepengetahuan peneliti belum pernah penulis 
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temukan penelitian skripsi yang mengkaji tentang Interaksi sosial antara umat 

Katolik dan Islam dalam kehidupan beragama. 

Dengan demikian, untuk mengetahui secara luas tentang tema tersebut, 

peneliti berusaha mengumpulkan karya-karya tentang persaudaraan sejati dalam 

kehidupan beragama, baik berupa buku, artikel, ataupun skripsi. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan masukan atau pelengkap terhadap penelitian 

yang sudah ada dan dapat dijadikan bahan perbandingan sekaligus acuan dalam 

penelitian lain. Peneliti akan mengetahui bahwa terdapat beberapa buku maupun 

hasil penelitian yang mengungkapkan permasalahan di atas, antara lain: 

Artikel jurnal yang ditulis oleh Sriwahyuni dkk dengan judul “Toleransi 

Antar Umat Beragama di Desa Lembang Dewata Kecamatan Mappak Kabupaten 

Tanah Toraja “,mendeskripsikan tentang kondisi kehidupan antar agama di Desa 

Lembang yang sangat rukun dan menggambarkan bentuk-bentuk toleransi yang 

terjadi di Desa Lembang seperti saling membantu dan saling menghargai dalam 

kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.10 Dalam Artikel jurnal yang di tulis  

Sriwahyuni, ia membahas tentang bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama 

,namun belum membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat 

terjadinya toleransi tersebut dan penelitian ini lebih mengkhusus membahas 

tentang Persaudaraan Sejati menurut pandangan Umat Katolik dan Islam dalam 

kehidupan beragama di Kelurahan Manggarupi Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

 
10Sriwahyuni, dkk., “Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Lembang Dewata 

Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja “, Jurnal Predestination: Jurnal of Society and 

Culture 2, no. 1 (2021), h. 55-62. 
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Skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kata Toleransi 

Kehidupan Beragama“11 yang disusun oleh Aan Sofyan Fokus penelitian ini 

berkenaan dengan pendidikan toleransi beragama yang diharapkan akan menjadi 

bagian dari upaya pencegahan terhadap pemikiran radikal. Adapun persamaannya 

ialah sejauh mana upaya peneliti untuk mendapatkan nilai-nilai toleransi dalam 

kehidupan sosial, diharapkan akan menjadi bagian dari upaya pencegahan 

terhadap pemikiran radikal. Sedangkan perbedaannya ialah dalam Skripsi ini lebih 

berfokus terhadap upaya untuk mendapatkan nilai-nilai pencegahan pemikiran 

radikal melalui pesepsi mahasiswa yang beragama Islam (mayoritas). Sedangkan 

peneliti lebih berfokus terhadap peran langsung masyarakat Katolik di Dusun 

Manggarupi Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam membangun tali 

persaudaraan dalam kehidupan beragama dan hidup berdampingan di tengan-

tengah Umat Muslim tanpa adanya konflik ataupun perpecahan yang melibatkan 

agama. 

Skripsi yang berjudul “Kerukunan dan konflik Sekitar Paham Jawa tentang 

manusia sebagai makhluk sosial”, yang ditulis oleh Franz Magnis-suseno 

membahas tentang pola pikir masyarakat jawa yang menjunjung tinggi nilai 

kerukunan dan kekeluargaan.12 Menemukan landasan budaya sangat mencolok 

dalam pengembangan sikap-sikap diatas. skripsi ini akan membahas lebih pada 

sikap yang mempengaruhi hubungan masyarakat yang menjadikan situasi 

 
11Aan Sofyan, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kata Toleransi Kehidupan Beragama”,  

(Jakarta : 2011), h. 12. 

12Franz Magnis-Suseno, Kerukunan dan Konflik Sekitar Paham Jawa tentang manusia 

makhluk sosial (Yogyakarta: YPKJ, 1985), h.19. 
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harmonis dalam bermasyarkat dengan landasan kehidupan beragama. Penulis 

meyakini bahwa penelitian ini memiliki titik pembeda terutama pada objek 

penelitian yang menjadi fokus kajian,serta penulusuran tentang upaya dalam 

terciptanya kerukunan dan hubungan keharmonisan sehingga menjalin tali 

pesaudaraan sejati antar Umat Katolik dan Islam di kelurahan Bonto-bontoa 

Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian pada umumnya dimaksudkan untuk menemukan, menguji dan 

mengembangkan kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

a. Untuk mengetahui bagaimana makna persaudaraan sejati yang diterapkan 

Umat Katolik dan Islam di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa dalam kehidupan beragama. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk persaudaraan sejati umat Katolik dan Islam 

dalam kehidupan beragama di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa 

c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam menjalin persaudaraan sejati di Kelurahan Bonto-bontoa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan khazanah 

keilmuan atau wawasan yang baru terkait tentang persaudaraan sejati antara 
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umat Katolik dan Islam dalam kehidupan beragama di Kelurahan Bonto-

bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

b. Secara praktis, penelitian ini di lakukan agar dapat meberikan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai persaudaraan sejati dalam kehidupan umat Katolik 

dan Islam kepada masyarakat, mahasiswa dan menjadi masukan bagi ilmu 

pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik terkhusus 

pada prodi Studi Agama-Agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Makna Persaudaraan Sejati Antara Umat Islam dan Katolik Dalam 

Kehidupan Beragama 

Hubungan kehidupan di sekitarnya baik yang bersinggungan dengan sang 

Pencipta, maupun dengan makluk hidup lainnya, tidak terkecuali dengan alam. 

Hidup bersama dan melahirkan kerukunan dalam hubungan umat antar agama 

bukan berarti  semua agama  melebur atas satu totalitas atau sinkretisme agama, 

melainkan agar terjalinnya hubungan baik antar agama satu dengan yang 

lainnya.13   

Legitimasi dalam persaudaraan lintas agama pada dasarnya memberikan 

kejelasan atas suatu posisi penganutnya masing-masing dalam membentuk suatu 

hubungan antar agama, dan juga mempengaruhi artikulasi kekuatan dan otoritas 

penting agama yang bersandar pada suatu pandangan, kepercayaan, nilai, definisi, 

dalil yang hidup dalam agama masing-masing.  

Hal ini memiliki ruang lingkup pada cakupan seperangkat nilai yang 

dipertimbangkan atas agama Islam dan Katolik.14 Terciptanya toleransi antar 

umat, perdamaian dan terciptanya hubungan bermasyarakat antar umat beragama 

termasuk kedalamnya ukhwah dan ta‟awun. Dan penulis disini juga 

menambahkan bahwa perlakuan yang baik dari setiap individu terhadap 

 
13Wahidin, “Model Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama”, h. 10-11. 

14Sarmauli, “Persaudaraan Lintas Iman: Relasi Legitimasi Dan Identitas Elit Agama Kota 

Palangka Raya”, AL-Qalam 21, no. 1 (2015): h. 171-172. 
15 



16 

 

 
 

lingkungan dan hubungan sosial akan menuai kebaikan atas sang pelakunya. 

begitupun sebaliknya. Sebagaimana artikulasi dalam kitab-kitab antar agama yang 

saling berkorelasi satu sama lainnya. 

Agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-

penganutnya yang berporos pada kekuatan non empiris yang dipercayainya dan 

didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas 

umumnya. Agama tidak merupakan kesatuan yang seragam, karena memiliki 

berbagia macam aliran. Indonesia mengakui 6 agama yakni Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha dan KongHucu.15 

Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi 

(revealed religion), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki 

rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan. Di beberapa tempat 

terjadinya kerusuhan kelompok masyarakat Islam dari aliran sunni atau santri. 

Bagi golongan sunni, memandang Islam dalam keterkaitan dengan keanggotaan 

dalam umat, dengan demikian Islam adalah juga hukum dan politik di samping 

agama. Islam sebagai hubungan pribadi lebih dalam artian pemberlakuan hukum 

dan oleh sebab itu hubungan pribadi itu tidak boleh mengurangi solidaritas umat, 

sebagai masyarakat terbaik di hadapan Allah.  

Dan mereka masih berpikir tentang pembentukan negara dan masyarakat 

Islam di Indonesia. Kelompok ini begitu agresif, kurang toleran dan terkadang 

fanatik dan malah menganut garis keras. Doktrin tentang anti Kristen dipegang 

 
15D. Hendropuspito, Sosiologi Agama (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), h. 34. 
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dengan erat dan mempertahankan doktrin mereka benar dan agama lain adalah 

sesat.16Kesadaran pentingnya menciptkan kebersamaan antar umat beragama 

harus terus dijaga, lantaran perbedaan antar agama dapat menjadi potensi konflik 

sosial-keagamaan yang sangat mudah menyulutkan api emosional dari para 

pemeluknya. Yakni dapat dilakukan dengan cara membangun dialog lintas iman, 

dialog antar agama, dan dialogis antar umat beragama. 

Agama merupakan suatu koleksi yang terorganisir dari kepercayaan, 

sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan 

tatanan/perintah dari kehidupan. Ideologi nasional bangsa terkait agama ini telah 

mendapatkan porsi yang begitu besar. Hal ini dapat dilihat pada sila pertama 

pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tersirat, dasar negara 

Pancasila hendak menjelaskan dan menegaskan bahwa negara ini adalah negara 

yang bertuhan, negara yang beragama, negara yang mengakui banyak agama 

(resmi), bahwa memeluk dan mengembangkannya sebagai hak asasi manusia. 

Telah diatur dalam Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

tepatnya pada pasal 22 ayat (1) dan (2) bahwa setiap orang (manusia Indonesia) 

bebas memeluk suatu agama.17 

Membahas tentang kehidupan beragama tidak terlepas dari kata toleransi. 

Secara etimologi, kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare yang 

berarti menahan, membetahkan dan tabah (sabar). Dalam bahasa inggris, kata 

 
16Adnin Amas, Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Isalam Liberal, Dialog Kreatif 

dengan Aktivis Jaringan Islam Liberal (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 118. 

17Rizal Khadafi, Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Cet. II; (Jakarta: 

Bukune, 2010), h. 19. 
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toleransi berubah menjadi tolerance yang memiliki makna sikap membiarkan, 

menghormati, dan mengakui keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan.18 Kehidupan beragama adalah hidup berdampingan tanpa adanya 

diskriminasi antar umat beragama, saling menghormati antar umat beragama dan 

tidak mengganggu, menghina, merendahkan agama yang dianut orang lain. 

Karena setiap agama selalu menawarkan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang dan 

saling tolong menolong tanpa adanya pengecualian terhadap kaum tertentu. 

Maka dari itu pemahaman yang mendalam tentang kehidupan beragama 

sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Memang dalam keadaan normal, masing-

masing pemeluk agama yang berbeda dapat hidup rukun, saling menghormati, 

diantara sesama, namun Ketika agama telah menjadi bagian dari kehidupan sosial, 

bisa saja saling bergesekan dan tidak selalu mudah untuk diselesaikan.Penataan 

hubungan antar penganut agama dalam ajaran Islam berakar pada “benih’ yang 

telah ditanamkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ke 

dalam diri manusia. Adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari bahwa manusia 

diciptakan-Nya senasib, secara kodrati ditempatkan di permukaan bumi ini, secara 

kodrati satu keturunan, secara kodrati diberinya sifat-sifat dasar yang sama, 

ringkasnya banyaklah “kebersamaan kodrati” sesama manusia. “pengalaman” 

paling awal manusia terjadi ketika seseorang mulai dari rahim ibunya, dipelihara 

secara lahir dan bathin. Selanjutnya lahir ke permukaan bumi ini, terus menerus 

dipelihara oleh ibu dengan penuh “kasih sayang” (dalam bahasa Arab disebut 

“rahim” juga), sampai remaja dan dewasa.  
 

 18David G. Gularnic, Webster’s Webster World Dictionary of Amarican Language, (New 

York: The World Publihshing Company, 1959), h. 41.   
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Keturunan manusia terus berkembang secara lahiriyah (genealogis), 

demikian pula hubungan kasih sayang berkembang secara rohaniyah, secara 

kekeluargaan dari generasi ke generasi. Hingga saat inipun, ketika umat manusia 

telah berkembang menjadi berbagai ras, bangsa, suku bangsa, dan berbagai 

kelompok yang lebih kecil ataupun berbagai “campuran”, hubungan kasih sayang 

(silaturrahim) yang kodrati itu tetaplah ada. Sebagai makhluk sosial, manusia 

memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam 

menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (ta’awun) 

dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan 

ras, bangsa, dan agama.19 

B. Bentuk- Bentuk Persaudaraan Antar Umat Katolik dan Islam dalam 

kehidupan beragama  

Kehidupan beragama adalah hidup berdampingan tanpa adanya 

diskriminasi antar umat beragama, saling menghormati antar umat beragama dan 

tidak mengganggu, menghina, merendahkan agama yang dianut orang lain. 

Karena setiap agama selalu menawarkan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang dan 

saling tolong menolong tanpa adanya pengecualian terhadap kaum tertentu. 

Adapun bentuk- bentuk persaudaraan dalam kehidupan beragama umat Islam dan 

Katolik. 

 
19Toto Suryana, “Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama”, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam ta’lim 9, no 2 (2011): h. 127.  
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a. Bentuk-bentuk Persaudaraan Umat Islam 

Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial lantaran membutuhkan 

hubungan, kerjasama, dan tolong-menolong yang dilakukan antar manusinya 

dalam hal kebaikan, sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama masing-

masing. Tidak terkecuali agama Islam yang memberikan kebebasan untuk 

berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama, sesuai 

dengan ketetapan syariat Islam, serta ukhwah atau persaudaraan merupakan 

sorotan penting dalam Islam. 

Dalam kehidupan agama Islam ada beberapa bentuk persaudaraan yang di 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya: 

1. Persaudaraan yang rukun 

Persaudaraan yang rukun merupakan salah satu bentuk 

persaudaraan Islam. Persaudaraan yang rukun adalah suatu ikatan akidah 

yang dapat menyatukan hati semua umat islam walaupun tanah tumpah 

darah mereka berjauhan, Bahasa dan bangsa mereka berdeda, sehingga 

setiap individu umat islam senangtiasa terikat antara satu dan yang 

lainnya, karena di dalam agama Islam merupakan agama yang damai. 

Maka umat islam harus rukun agar selalu damai dalam hidupnya. 

2. Tidak saling benci antar umat lain  

Maksudnya tidak saling benci dengan umat lain yaitu jangan 

sampai kita saling bermusuh-musuhan apalagi saling memutuskan tali 

persaudaraan, sungguh manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan tujuan 

yang sama yaitu untuk menyembah Allah swt. Sesama orang beriman 
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adalah bersaudara. Persaudaraan adalah suatu pendekatan yang mesti 

dijaga. Persaudaraan bukan hanya dengan saudara kandung saja tetapi 

dengan sesama manusia kita juga bersaudara terutama sesama umat 

beragama, ,dalam bersaudara kita tidak boleh saling benci membenci 

apalagi saling putus memutuskan tali persaudaraan.karena dalam islam 

tidak mengajarkan sifat benci kepada sesame. 

3. Saling membantu  

Saling membantu sesama juga salah satu ajaran agama islam yang 

menyuruh agar saling membantu sesama yang membutuhkan sebagai 

saudara mestinya saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling 

menjaga satu sama lain. 

4. Tidak menghianati satu sama lain  

sesama Muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan, 

bukan sebaliknya saling merusak. Sebab dalam sabda Rasulullah SAW 

lainnya, dikatakan bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim 

lainnya. Muslim tidak menzalimi dan tidak membiarkan Muslim lainnya 

disakiti. sangat tidak dianjurkan dalam agama islam karena itu termasuk 

dalam dosa besar. 

 Sebagaimana dalam kitab Al-Qur-an yang disebutkan sebanyak 52 kali 

arti dan kaitan persaudaraan, yang terbagai menjadi empat bagian yakni ukhwah -

ubudiyah, ukhwah insaniyah, ukhwah wathaniyah, ukhwah fid din al islam yang 
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memiliki inti penting yakni kasih sayang.20 Ayat yang hidup dan sering kali dikaji 

oleh para cendekiawan muslim perihal persaudaraan, salah satunya yakni Al-Qur-

an Surat Al-Hujurat ayat 10. Sebagaimana firmannya, 

وْنَ ࣖ  رْحَم  مْ ت 
 
ك

َّ
عَل

َ
وا الٰلَّ ل مْ وَاتَّق 

 
خَوَيْك

َ
وْا بَيْنَ ا صْلِح 

َ
وْنَ اِخْوَة  فَا ؤْمِن  م 

ْ
 ١٠اِنَّمَا ال

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Swt, 

supaya kamu mendapat rahmat.”21 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sauatu hubungan persaudaraan dalam 

jalinan hubungan agama Islam dan iman memiliki jalinan yang sangat kuat 

melebihi hubungan darah. Serta dijelaskan pula dalam kitab suci umat Islam juga 

mengenai jalinan persaudaraan antar agama yakni dalam Al-Qur’an Surat al-

Mai’dah ayat 48, yang memaparkan bahwa di setiap umat memiliki caranya 

masing-masing dan terhadap perbedaan agama merupakan kehendak dari Allah, 

kemudian dalam firman-Nya diserukan pula untuk saling berlomba berbuat 

kebaikan.22 

b. Bentuk-bentuk Persaudaraan Umat Katolik 

Pandangan Umat Katolik tentang pemahaman terkait persaudaraan antar 

Umat Beragama yang juga dijelaskan dalam agama Katolik, yang juga 

 
20Toto Suryana, “Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama,” Jurnal 

Pendidikan Agama Islam -Ta‟lim 9, no. 2 (2011): h. 128-129. 

21Dapartemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang:PT Karya 

Toha Putra Semarang, 2002), h. 412. 
22Saihu, “Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72,” 

Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 09, no. 01 (2020): h. 138. 
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dikisahkkan sebagai orang yang sedarah, sebagaimana dalam Alkitab Kejadian 4: 

2 yang berbunyi,  

“Kemudian daripada itu diperanakkannya Habel, adik Kain.” Akan tetapi 

hal ini hanya merupakan artian sempit, dan istilah lainnya yakni mereka yang 

memiliki ikatan atar satu dengan yang lainnya dalam jalinan kerohanian, seperti 

halnya persaudaraan yang dilatar belakangi oleh iman,23 

Ditegaskan pula dalam Mazmur 133: 1, bahwa hidup bersama dalam 

jalinan kerukunan merupakan hal yang baik juga indah. Manifestasi dari agama 

Kristen dapat dilihat dari konsep penghargaan atas hidup manusia.24 

Pada intinya persaudaraan dalam agama Katolik menekankan hubungan 

atas tercapainya suatu jalinan yang harmonis dalam agama dan hidup menjadi 

orang beriman, dengan pedomannya dalam Matius 22: 37-38 yakni Yesus 

menyerukan untuk saling berbuat baik sebagaimana berbuat baik pada diri sendiri, 

sekalipun terhadap orang yang dibenci. Sebagaimana isi dalam Alkitab, 

“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, berbuat baiklah kepada 

orang yang membenci kamu.”25 Selain memberikan perintah untuk saling 

mengasihi juga menghendaki dan berdoa bagi kesatuan dan persatuan mereka 

dengan membangun dialog dengan gereja-gereja lain, sebagai sarana penyatuan 

dan mempererat hubungan umat Kritiani.  

 
23Lembaga Al-Kitab Indonesia,Al-Kitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2000), h. 4. 
24Muhammad Taufik, “Ajaran Persaudaraan Dalam Agama Khonghucu Dan 

Implementasinya Di Kota Makassar”, Skripsi (Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 23-24. 

25Lembaga Al-Kitab Indonesia,Al-Kitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2000), h. 

29-30. 



24 

 

 
 

Adapun bentuk-bentuk persaudaraan sejati agama Katolik yang di 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya: 

1. Saudara dan saudari 

Dalam kata ‘persaudaraan’ terkandung makna menjadi manusia yang 

mau hadir bagi sesamanya. Kami hendak menjadi pribadi yang memberi 

perhatian satu sama lain, yang ingin berbagi dalam suka dan duka. Pribadi 

yang peduli satu sama lain dan yang ingin tinggal dalam satu rumah. 

Pribadi yang ingin melayani dan mendukung satu sama lain. 

2. Persaudaraan universal 

Persaudaraan tidak hanya sekedar menjadi komunitas yang penuh 

kasih dalam lingkaran anda saja. Kita juga dapat merasakan menjadi 

saudara atau saudari bagi orang yang tidak kita kenal, dan mengungkapkan 

solidaritas kita terhadap mereka. Kesadaran akan persaudaraan kemudian 

menjadi lebih luas dan lebih dimengerti, yakni mau bertumbuh menuju 

persaudaraan yang universal dan seluas dunia. ‘Semua orang adalah 

saudara kita’, seperti kata sebuah lagu tua yang terkenal. 

3. Visi 

Persaudaraan yang ideal tidak hanya memiliki sisi politis namun juga 

dimensi religius. Terinspirasi oleh kisah-kisah dari kitab suci kuno, kita 

bisa mengimpikan sebuah dunia yang bersaudara dan bersaudari dan 

bekerja bersama mewujudkannya. Walaupun kekerasan di sekitar kita 

tetap ada, kita boleh percaya akan satu dunia yang adil dan pada 

kemungkinan bahwa kita bisa mewujudkannya. 
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4. Membuka cakrawala baru 

Menjadi saudara dan saudari merupakan cita-cita yang sulit tapi 

menyenangkan, tindakan itu meruntuhkan penghalang-penghalang dan 

mendorong batas-batas. Intinya sangat sederhana: kami melihatnya 

sebagai bentuk solidaritas yang diberikan pada kami dan kemudian kami 

berikan pada orang lain. Hal ini juga merupakan sebuah prinsip yang 

radikal, seperti yang tertulis dalam Pedoman Hidup kami: Yesus Kristus 

datang untuk merobohkan pembatas-pembatas yang memisahkan manusia 

dari sesamanya. Dalam kenyataan, kita hidup berkelompok sebagai frater 

dengan asal, bangsa, rasa, karaktek, karya dan status social berbeda yang 

tidak boleh memecah belah. Dengan cara hidup seperti ini kita ingin 

menunjukkan bahwa kita telah menjadi saudara satu sama lain di dalam 

Kristus. 

Dari isi Alkitab yang diyakini oleh umat Kritiani suatu persaudaraan atau 

hubungan kekerabatan baik yang tergolong sedarah maupun bukan, dianjurkan 

untuk berperilaku baik dan saling mengkasihi. Kebenaran atas semua agama 

merupakan keniscayaan, dan agama katolik menjelaskan bahwa setiap agama 

mempunyai misi untuk mengajarkan kebenaran atas ajaran agamanya masing-

masing, agar tercipta kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap umatnya. Salah 

satu konsepnya yaitu pada konsep metta yang memiliki arti cinta kasih atau 

kehendak baik atas sesama makhluk hidup tanpa terkecuali.26 

 
26Israpil, “Damai Tanpa Bullying Di Sekolah Menurut Perspektif Guru Agama Di Kota 

Tarakan,” in Seminar Nasional Sains, Teknologi, Dan Sosial Humaniora UIT, 2019, h. 9-10. 
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Hal pentingnya yakni membangun suatu persamaan melalui akal pikiran 

dengan pemikiran secara hakikatnya seluruh makhluk itu sama, oleh karenanya 

dapat saling menghormati dan dapat membangun kesadaran secara egaliter.27 

Hubungan antar agama satu dengan agama lainnya dalam ajaran Islam muncul 

dari adanya sebuah “benih” yang ada pada diri manusianya, sesuai dengan 

kehendak dari yang Maha Kuasa. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila 

manusia dikatakan ditakdirkan senasib, baik dari keturunan, sifat, hingga tempat 

hidup.28  

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Persaudaraan Umat Katolik 

dan Islam dalam Kehidupan Beragama   

Persaudaraan adalah kata yang sering diucapkan orang, meskipun tidak 

jelas arti dan makna. Kata yang mudah diucapkan dan terdengar begitu bagus itu, 

ternyata sangat sulit diamalkan dalam hidup setiap hari. Walaupun mempunyai 

keyakinan agama yang berbeda-beda, tetapi dipandang dari asal muasalnya 

manusia adalah makhluk Tuhan yang berarti seluruhnya adalah bersaudara. Rasa 

persaudaraan yang demikian bisa menjadi landasan bagi tumbuhnya toleransi.  

Sejak semula, baik agama Katolik maupun Islam saling mengklaim untuk 

membawa sebuah pesan yang universal, memberitakan kebahagiaan yang 

diperuntukkan bagi seluruh umat manusia29 

 
27Ni Nengah Sudarsini, “Kasta Dan Warna: Sebuah Kritik Dalam Masyarakat Egaliter,” 

Pangkaja: Jurnal Agama Hindu 21, no. 1 (2018): h. 86. 

28Ade Wahidin, “Model Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama,” AS-

SALAM: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman I, no. 01 (2018): h. 3. 

29Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Passing Over: Melintasi Batas Agama, 

Jakarta: Gramedia Pustaka dan Yayasan Wakaf Paramadina,  h. 319. 
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 Persaudaraan sejati selalu memelihara hubungan antar pribadi yang 

sejajar. Orang menerima kehadiran sesamanya sebagai bagian dari dirinya. 

Hubungan itu tidak tertuju demi suatu kepentingan tertentu, tetapi berdasarkan 

sikap menghargai orang lain menuju kedewasaan pribadi. Dalam hubungan itu 

seseorang akan mengakui kekurangannya dan menerima orang lain apa adanya. 

Dalam hubungan yang sejajar ini akan terjadi:  

a. Saling membantu dalam kesulitan dan saling mendukung dalam mengejar 

cita-cita.  

b. Dapat saling belajar dan menghormati perbedaan yang dimiliki setiap 

orang  

c. Dapat memahami watak orang lain  

d. Pergaulan semakin luas sekaligus menambah wawasan dan semakin 

dewasa. 

Quraish Shibab menyebutkan bahwa di antara faktor-faktor penunjang 

yang akan melahirkan persaudaraan selain bahwa manusia adalah mahluk sosial 

adalah perasaan tenang dan nyaman pada saat berada di antara sesamanya. 

Ketenangan dan kenyamanan mustahil tercipta jika antara sesama tidak terjalin 

hubungan yang harmonis. Islam mengokohkan masyarakat muslim dengan cara 

yang sangat sempurna, yaitu dengan memperbaiki partikel-partikel masyarakat 

terlebih dahulu. Keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat harus 

dipupuk dari elemen yang paling kecil. Oleh karenanya Islam memerintahkan 

pemeluknya untuk membiasakan silaturahmi dan mencintai keluarga dan kerabat. 

Upaya ini harus dimulai dari pengokohan pondasi masyarakat, yaitu keluarga. 
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Karena dengan kokohnya hubungan antara anggota keluarga maka keutuhan 

masyarakat akan terpelihara.30 

Persaudaraan  mensyaratkan adanya dua atau lebih pihak yang berinteraksi 

memiliki perspektif yang sama mengenai kerukunan yang harus diciptakan di 

suatu lingkungan, komunitas, atau bangsa tertentu. Dengan demikian toleransi 

tidak bisa secara serta merta muncul begitu saja, ia memerlukan upaya dari 

segenap komponen yang terlibat untuk aktif berusaha mewujudkan kondisi yang 

memungkinkan toleransi tumbuh. Adapun cara-cara yang diperlukan sebagai 

upaya untuk mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara 

mantap adalah: 

a. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta 

antar umat beragama dengan pemerintah. Posisi pemerintah sangat penting dalam 

menjaga dan menginisiasi terciptanya iklim toleran yang tumbuh di masyarakat. 

Merekalah pemegang mandat dan wewenang yang memungkinkan lahirnya 

regulasi sehingga toleransi dapat tercipta dan lestari.Pemerintah, dengan aparatur 

keamanan yang dimilikinya, diperbolehkan untuk melakukan tindakan baik 

preventif maupun hukuman terhadap pihak yang terbukti secara hukum 

membahayakan kondusifitas di masyarakat. Tindakan yang dilakukan tentu sesuai 

koridor hukum yang telah disahkan oleh negara, sehingga bukan tindakan yang 

sifatnya represif atau otoriter sehingga tidak menimbulkan masalah baru. 

 
30M Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h. 582. 

43   
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b. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya 

mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam 

bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap 

toleransi. Indonesia yang multikultural merupakan realitas yang tidak bisa 

dihindari, karenanya mengatur agar keanekaragaman yang menjadi identitas 

Indonesia ini menjadi sebuah berkah bagi kebangsaan kita merupakan hal yang 

harus diupayakan oleh siapapun, termasuk para pemeluk agama masing-masing.  

c. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka 

memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang 

mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. 

Salah satunya yang saat ini lagi hangat adalah isu-isu sensitif terkait agama yang 

kadar kebenarannya diragukan (hoax) sebaiknya tidak langsung dipercaya apalagi 

begitu saja disebarkan baik di media sosial maupun dunia nyata. Hal ini agar tidak 

mengganggu suasana kondusif yang ada.  

d. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan 

dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai 

pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi 

sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.  

Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilainilai 

kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah 

upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya 
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(Makromah), yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-

nilai solidaritas sosial. 

Persaudaraan sejati merupakan nilai yang sangat penting bagi kehidupan 

beragama, namun hal ini bukan berarti bahwa selalu ada damai dan harmoni 

antara para saudara dan saudari di dalam sebuah kehidupan beragama. 

Persaudaraan itu tidak mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kita tidak memilih saudara dan saudari kita, kita menerima mereka apa adanya 

dan harus belajar untuk bisa sejalan dengan mereka secara damai 

Di samping nilai-nilai yang mengembangkan persaudaraan, ada juga nilai-

nilai yang menghambat persaudaraan. Nilai-nilai ini menjadikan putusnya sebuah 

relasi, terkoyaknya sebuah persaudaraan, bahkan bisa menimbulkan dendam yang 

melahirkan kesengsaraan. Kelompok-kelompok, baik yang terbentuk karena 

kesamaan (suku, agama, budaya, profesi, status sosial, dan seterusnya) maupun 

yang bersifat universal (lintas agama, suku, budaya, latar  

belakang, status sosial, dan lain-lain) bisa terpecah, mati, vacum dan ditunggangi 

oleh kepentingan-kepentingan lain, bila nilai-nilai yang menghambat 

persaudaraan tersebut adalah:  

1. Kurang Mengampuni  

Kehidupan bersama baik di dalam komunitas, kelompok, paguyuban 

ataupun dalam masyarakat sering menjadi kurang harmonis, karena semangat 

persaudaraan sejati yang menjadi dasar dalam hidup bersama sering dicemari oleh 

kelemahan dan kesalahan pribadi. Kelemahan atau kesalahan tersebut sering 

menjadikan persaudaraan menjadi renggang. Maka untuk mengembalikan relasi 
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keadaan semula mutlak diperlukan sikap saling mengampuni dalam kehidupan 

sehari-hari menjadi syarat utama dalam membangun hidup berkomunitas, karena 

tidak mungkin ada cinta kasih yang tulus dalam komunitas, paguyuban, 

kelompok, bila salah satu anggota ada yang memendam marah dalam dirinya.  

Dalam realita kehidupan, sikap saling mengampuni, meminta maaf 

ataupun memberi maaf terasa sangat sulit, dan hal ini juga terjadi dalam biara. 

Kecendrungan yang terjadi, orang mudah mendendam dan balas dendam. 

Ketidakmampun dalam memberi maaf atau meminta maaf menjadikan orang sakit 

hati dan tersinggung. Hal ini bisa berdampak negatif. Dalam biara yang terjadi 

adalah biasanya anggota yang sakit hati tidak aktif lagi di berbagai kegiatan 

kelompok dan ada kemungkinan untuk menjauhkan diri dari kelompok atau keluar 

dari keanggotaan kelompok. Begitu pula, bisa terjadi orang yang sakit hati 

menghasut pihak lain dengan membicarakan atau menyebarluaskan kelemahan 

dan kesalahan orang lain, demi mencari pembenaran atau pengakuan diri. Maka 

sering terjadi pengelompokan atau ‘kubu-kubu’ yang membawa kearah 

perpecahan, dan hal ini tentu menjadi penghambat terjadinya persaudaraan sejati 

di dalam biara maupun dalam masyarakat. 

2  Kurang Keterbukaan  

Kecenderungan manusia adalah takut untuk bersikap terbuka. Keterbukaan 

terkadang beresiko dijauhi atau dibenci orang lain. Dalam hidup bersama, 

keterbukaan menjadi salah satu nilai yang sangat diperlukan untuk menghidari 

prasangka atau curiga yang tidak beralasan. Sikap kurang terbuka menjadi 

penghalang dalam hidup bersama karena orang sering mendendam apa yang 
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menjadi permasalahan dan akhirnya menggerutu di belakang, membicarakan 

kejelekan orang lain.  

Dengan demikian jelas, bukan penyelesaian yang didapat tetapi keretakan 

atau putusnya persaudaraan. keterbukaan menuntut kejujuran, sikap saling 

menghargai dan saling mempercayai. Tidak adanya keterbukaan dalam biara 

dapat menimbulkan salah paham dan prasangka negatif terhadap satu dengan yang 

lainnya. Hal ini bisa terjadi mengingat para anggota berasal dari suku, budaya, 

bahasa, latar belakang sosial yang berbeda. Misalnya menghargai pendapat orang 

lain. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah. Kadang-kadang karena merasa lebih 

pandai, orang mengabaikan pendapat teman lain. Dia cenderung memaksakan 

pendapatnya agar diterima oleh semua orang. Supaya bisa menghargai pendapat 

orang lain, perlu berlatih terus-menerus; mendengarkan, mengalahkan keinginan 

sendiri dan lain sebagainya. Jika ini bisa diatasi, maka sikap menghargai pendapat 

orang lain akan muncul dengan sendirinya. Perbedaan pendapat dalam kelompok 

dilihat sebagai hal yang wajar untuk mendapatkan kata mufakat. Dengan demikian 

keputusan yang diambil bukanlah pendapat satu orang, melainkan keputusan 

bersama atau keputusan kelompok. 

3. Egoisme  

Hambatan dari persaudaraan adalah egoisme yang tampil dalam 

mengambil sosok nafsu mencari keuntungan dan kekuasaan sendiri dan 

kelompoknya. Egoisme merupakan sikap mementingkan diri sendiri. Di sini, 

segala sesuatu dipusatkan pada dirinya sendiri, asyik dengan dirinya sendiri. 

Egoisme menyebabkan kesengsaraan hati nurani, dan juga menyebabkan orang 
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tidak lagi mempunyai kepekaan terhadap orang lain, tidak bisa merasakan apa 

yang dirasakan orang lain, sulit untuk sehati – seperasaan dan solider dengan 

orang lain. Dalam hidup bersama, dalam biara, sikap egoisme menjadi penghabat 

dalam mewujudkan persaudaraan karena pribadi tersebut, hanya akan mau 

berelasi dengan orang lain sejauh itu menguntungkannya. Relasi persaudaraan 

diukur dengan kaca mata ekonomi, untung – rugi, senang-tidak senang. Hal ini 

menjadikan persaudaraan di dalam biara menjadi semu, dan anggota yang 

dianggap ‘tidak menguntungkan’ akan tersingkir dan terpojokkan. Oleh karena itu 

sikap egoisme perlu diatasi dengan berani keluar dari diri sendiri dan terbuka 

dengan orang lain.  

4. Fanatisme  

Berbagai kasus kemuatan SARA, yang belakangan ini marak di Indonesia 

salah satu penyebabnya adalah karena masing-masing pihak, umat beragama atau 

kepercayaan yang dianutnya. Orang hanya sampai pada tahap simbolis atau 

permukaan, dan terjebak dalam sikap fanatisme. Masing-masing pribadi hanya 

menonjolkan bahwa agamanya sendirilah yang paling benar dan paling baik, serta 

paling sempurna. Dalam hal ini, orang kurang mendalami ajaran agamanya, hanya 

mengedepankan masalah-masalah ritual atau upacara dan hanya mengejar 

sebanyak Perlakuan hormat Fransiskus terhadap setiap makhluk ciptaan 

mewujudkan sikap bersahabat.  

Bagi Fransiskus, makhluk-makhluk itu tidak hanya manusia, tetapi juga 

ciptaan Allah lainnya perlu diberi kesempatan untuk hidup. Itu berarti bahwa tidak 

seorang pun boleh merampas hak hidup orang atau makhluk lain karena yang 
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berkuasa atas hidup adalah Allah. mungkin jemaat, tetapi jauh dari hakekat ke-

Tuhan-an itu sendiri. Dengan kata lain, sisi kehidupan religius diabaikan. 

Fanatisme menjadikan orang tidak mau menerima pihak yang berbeda dengannya 

dan curiga terhadap pihak lain. Fanatisme melahirkan sikap-sikap ekstrem 

irrasional yang mau melakukan apa saja demi membela keyakinannya atau 

agamanya. Sikap fanatisme yang ada dalam kelompok antar umat beriman bisa 

mengakibatkan para anggota kelompok terpecah-pecah, karena mereka akan 

bersahabat hanya dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. 

Kesamaan entah dalam hal suku, agama, status sosial, hobby, kemampuan dan 

sebagainya. Sikap fanatisme bisa diatasi dengan mengembangkan sikap berani 

keluar dari diri sendiri dan kelompok sempit. Sikap fanatisme bisa juga diatasi 

dengan menumbuhkan semangat berani menerima dan menghormati perbedaan-

perbedaan yang ada, mengakui bahwa di luar dirinya, termasuk agamanya juga 

ada kebenaran.  

5. Prasangka dan Curiga  

Manusia dilahirkan sama, tetapi hidup dan gambaran manusia di mata 

sesamanya tidak sama. Bisa jadi muncul suatu sikap yang tidak disadari yakni 

prasangka dan curiga. Memang tidak bisa dihindari bahwa manusia terikat pada 

sejumlah gagasan, gambaran yang sudah mereka warisi dari pendahulu mereka, 

keluarga, lingkungan dan kelumpok mereka. Gagasan dan gambaran ini tentu saja 

juga meliputi berbagai pemikiran negatif atau prasangka. Prasangka merupakan 

suatu corak pemikiran yang stereotip yang mempengaruhi seseorang dalam 

memandang sesuatu. Prasangka biasanya bersumber dari adanya perbedaan-
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perbedaan, baik itu di dalam biara, etnis, agama, status sosial, kejadian sejarah dan 

sebagainya 

 Dapat di simpulkan bahwa   Yang sering terjadi di kalangan penganut 

agama ada dua bentuk sikap. Yang Pertama, saling menghargai dan menghormati 

yang lebih didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu, seperti keinginan 

untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Kedua, penghormatan 

terhadap penganut agama lain yang muncul karena adanya kesadaran bahwa 

agama-agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat 

mendasar. Bentuk sikap pertama -meskipun seringkali dibina secara dialogis dan 

mengusahakan saling tenggang rasa- rentan dengan konflik terutama ketika emosi 

keagamaan lebih didahulukan dari pada usaha dialog. Karena sikap semacam ini 

lebih memungkinkan untuk tidak jujur dalam hubungan politik dan ekonomi. 

Sedangkan bentuk sikap kedua dilatarbelakangi oleh kesadaran akan adanya titik 

temu yang mendasar di antara agama-agama. Sikap ini dikembangkan dengan 

mempelajari secara mendalam usaha mencari titik temu agama-agama tersebut. 

Sikap seperti ini biasanya mengedepankan kejujuran dan tidak mengorbankan 

kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research). Field Research adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

masyarakat, yang berarti bahwa data tersebut diperoleh dari lapangan atau 

masyarakat. Penelitian ininjuga mengunakan metode kualitatif, yang merupakan 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk secara alami memahami fenomena di 

lingkungan sosial dengan memprioritaskan proses komunikasi dan interaksi yang 

mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.31 

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Bonto-bontoa 

Kecamatan sombaopu Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian persaudaraan sejati antara umat katolik dan islam dalam 

kehidupan beragama di kelurahan Bonto-bontoa kecamatan sombaopu kabupaten 

gowa maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan metode penelitian di 

antaranya:  

1. Pendekatan Sosiologis 

Dalam pendekatan sosiologi ini peneliti berminat melakukan pendekatan 

sosial terhadap setiap orang atau sekelompok masyarakat Katolik dan muslim 

yang ada di sekitar Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

 
31Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2011), h. 9. 
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Gowa untuk mengetahui dan memahami respon terhadap persaudaraan sejati 

antara umat katolik dan islam dalam kehidupan beragama secara umum.  

Pendekatan sosiologis dalam memahami agama diketahui bahwa sosiologi 

merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara 

berulang dalam masyarakat. Tinjauan Sosiologis masyarakat dilihat sebagai satu 

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

stabil.32 

2. Pendekatan Teologis 

      Untuk mendapatkan data tentang tali persaudaraan dalam kehidupan 

beragama di Kelurahan Bonto-bontoa, peneliti melalui metode kualitatif yang 

dipadu dengan pendekatan teologis adalah pembahasan materi tentang eksistensi 

Tuhan. Biasanya teologis selalu disimpulkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan 

ketuhanan. Pendekatan teologis ini cenderung kepada normatif dan subjektif 

terhadap agama. Di samping itu data yang diperlukan untuk mengetahui tali 

persaudaraan agama katolik dalam kehidupan beragama di kelurahan manggarupi 

tersebut, berupa gagasan dan pemikiran maupun keterlibatan aktif katolik dan 

Islam mulai dari pemerintah, Lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga 

keagamaan, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan data-data yang bersifat 

kuantitatif seperti data statistik, peraturan-peraturan dan surat-surat keputusan 

didapatkan dari sumber dokumen yang memperkaya analisis data kualitatif. 

 
32Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet, 21; Jakarta, 2014), h. 392. 
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C. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari lapangan 

berdasarkan hasil wawancara bersama informan penelitian dan hasil observasi. 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini, yakni informan dipiih 

dengan cara purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.33 

Penelitian ini melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan 

pemerintah. Data sekunder didapatkan melalui internet, penelusuran dokumen 

atau publikasi informan, sumber data sekunder termasuk buku, majalah dan 

publikasi pemerintah.34 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis.35 Observasi yang dipilih pada penelitian ini 

yakni observasi partisipatif. Peneliti mengikuti kegiatan keseharian yang 

dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, 

mendengarkan apa yang dikatakan dan mempertanyakan kepada informan yang 

menarik. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tali persaudraan 

 
33Margono dalam Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1, 

Makassar Alauddin University Press), h. 178. 

34Muhammad Ilyas Ismail, Metode Penelitian Pendidikan: Dasar-dasar, Teknik dan 

Posedur (Cet. 1, Makassar Alauddin University Press, 2015), h. 171. 

35Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(ED.II, Erlangga: Jakarta, 2009), h.101. 
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antara umat katolik dan islam di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

2. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh informasi atau data 

untuk penelitian melalui tanya jawab, pewawancara dan orang yang diwawancarai 

bertatap muka.36 

Teknik wawancara diawali dengan persiapan pertanyaan yang sesuai 

dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian mendesain pertanyaan secara 

terstruktur, tidak terstruktur, sesuai kondisi psikologis narasumber (informan) 

dengan bantuan note book dan tape recorder.37 

3. Dokumentasi 

Metode dokumen menemukan data tentang hal-hal atau variabel dalam 

bentuk catatan, transkip, buku, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, panjang, 

agenda dll.38 Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan hasil data sebagai catatan 

dan hasil gambar yang diambil oleh kamera.  

E. Instrumen Penelitian 

 Salah satu yang menjadi penunjang keberhasilan dari penelitian adalah 

instrumen atau alat yang digunakan dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian 

adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki 

suatu masalah, atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan 

 
36Ir. Syofian Siregar, MM, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian “Dilengkapi 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17” (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 130. 

37Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis 

Statistik (Cet. XIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 83. 

38Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 231.  
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data-data secara sistematis serta objek dengan tujuan memecahkan suatu persoalan 

atau menguji secara hipotesis. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat bantu yang 

dijadikan instrumen penelitian seperti: pulpen untuk mencatat hasil wawancara di 

lapangan, perekam untuk merekam apa yang disampaikan narasumber atau 

informan, buku catatan untuk menyimpan catatan data-data yang telah didapatkan, 

kamera untuk keperluan dokumentasi dan pedoman wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan pada 

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

Miles yakni model interaktif, diantaranya: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

b. Display Data 

Display data adalah penyajia dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian 

data, penulis melakukan secara induktif dengan menguraikan setiap permasalahan, 

dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 
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c. Penarikan Kesimpulan   

Tahap akhir dari analisis peneliti kualitatif yakni penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.39 

 

 

 
39Muhalammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (ED.II; Erlangga: Jakarta, 2009), h.147. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Peta Wilayah Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Gowa 

Sumber: https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/ 

 

  Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari 

luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 

jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar 

dengan 

https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/
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suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. 

Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 

12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. 

Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur 

Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. 

 

Tabel 1 

Batas-Batas Wilayah Kabupaten Gowa 

 

Letak Batas Wilayah 

Utara Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone 

Timur Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto 

Selatan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto 

Barat Kota Makassar dan Kabupaten Takalar 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022 

 

  Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 

berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.40 

 

 

 

 

 

 
40 https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantaeng
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
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Tabel 2 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Gowa 

No Kecamatan 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

N % N % N % 

1 BONTONOMPO 21.964 2,87 23.146 3,02 45.109 5,89 

2 BAJENG 36.298 4,74 36.568 4,77 72.866 9,51 

3 TOMPOBULU 14.592 1,90 14.827 1,93 29.419 3,84 

4 TINGGIMONCONG 11.673 1,52 11.594 1,51 23.267 3,04 

5 PARANGLOE 9.385 1,22 9.554 1,25 18.939 2,47 

6 BONTOMARANNU 20.286 2,65 20.650 2,69 40.936 5,34 

7 PALLANGGA 62.183 8,11 63.151 8,24 125.334 16,36 

8 SOMBA OPU 75.678 9,88 76.988 10,05 152.666 19,92 

9 BUNGAYA 8.627 1,13 8.969 1,17 17.596 2,30 

10 TOMBOLO PAO 15.531 2,03 14.836 1,94 30.367 3,96 

11 BIRINGBULU 15.342 2,00 15.719 2,05 31.061 4,05 

12 BAROMBONG 22.008 2,87 22.391 2,92 44.399 5,79 

13 PATTALLASSANG 15.213 1,99 15.432 2,01 30.645 4,00 

14 MANUJU 7.634 1,00 7.673 1,00 15.307 2,00 

15 
BONTOLEMPANGA

NG 
7.793 1,02 7.933 1,04 15.726 2,05 

16 
BONTONOMPO 

SELATAN 
15.458 2,02 16.275 2,12 31.733 4,14 

17 PARIGI 6.618 0,86 7.082 0,92 13.700 1,79 

18 BAJENG BARAT 13.503 1,76 13.713 1,79 27.216 3,55 

JUMLAH 379.786 49,57 386.501 50,42 766.286 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 
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  Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah 

Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah 

Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu 

sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 

dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah 

yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, 

Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan. 

2. Keadaan Penduduk 

  

      Mayoritas penduduk gowa adalah suku Makassar. Sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sebab lahan pertanian 

daerah ini sangat subur dan memiliki pengairan yang baik sehingga 

memungkinkan untuk panen sebanyak tiga kali dalam setahun.    

  Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran 

tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun 

demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi 

yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan 

Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng - Lompobattang dan 

Pegunungan Batureppe  - Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% 

mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah 

Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten 

Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tinggimoncong,_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bawakaraeng
https://id.wikipedia.org/wiki/Parangloe,_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tinggimoncong,_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bungaya,_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tompobulu,_Gowa
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dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 

881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut  

Desa/Kelurahan di Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 

 

No. Desa/Kelurahan 
Luas 

(Km²) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

(per Km²) 

1. Pandang-Pandang 2,16 9.865 4.567 

2. Sungguminasa 1,46 9.889 6.773 

3. Tompobalang 1,80 11.170 7.872 

4. Batangkaluku 1,30 13.843 13.725 

5. Tamarunang 2,16 14.769 8.226 

6. Bontoramba 2,12 4.718 2.225 

7. Mawang 2,99 5.545 1.855 

8. Romangpolong 2,71 8.932 3.296 

9. Bonto-Bontoa 1,61 16.511 10.255 

10. Kalegowa 1,21 3.267 2.700 

11. Katangka 1,36 10.851 9.449 

12. Tombolo 2,06 14.738 9.582 

13. Paccinongan 3,71 18.158 7.320 

14. Samata 1,44 9.546 6.629 

JUMLAH 28,09 152.666 6.330 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Jeneberang
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3. Propil Kelurahan Bonto-Bontoa 

Gambar 2. Peta Kelurahan Bonto-bontoa 

Sumber: https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/ 

 Gambar Peta diatas menunjukkan letak wilayah Kelurahan Bonto-bontoa 

yang merupakan salah satu wilayah kecamatan Somba Opu dengan jumlah 

penduduk Kelurahan bonto-bontoa sebesar 10.525 jiwa. Penduduk Kelurahan 

Bonto-bontoa adalah penduduk yang terdiri dari berbagai suku yang ada di 

nusantara antara lain: Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Jawa, Batak, Ambon, 

Papua, Manado, Bali, Timor, dan lain-lain.  

 Berdasarkan Riwayat data kelurahan bonto-bontoa rata-rata penduduk 

Kelurahan Bonto-bontoa merupakan pendatang yang berasal dari berbagai etnis di 

Indonesia. Tercacat dalam data statistik kependudukan Lingkungan Manggarupi 

sebanyak 60% adalah pendatang. Sementara sisanya yaitu 40% adalah penduduk 

https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/
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lokal dari desa tetangga. Perkembangan penduduk saat ini cenderung tetap dengan 

pertambahan penduduk setiap tahunnya hanya 1-0,5 pertahun. 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk  Menurut Pekerjaan di  

Kelurahan Bonto-bontoa di Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 

 

No. Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah  

1. Petani 3 5 8 

2. Pelajar/ Mahasiswa 295 174 469 

3. Pegawai Swasta 47 34 81 

4. Pegawai Negri Sipil 179 156 335 

5. TNI/ABRI 72 3 75 

6. Buruh Swasta 851 402 1,25 

7. Pengrajin 3 - 3 

8. Penjahit 4 2 6 

9. Tukang Kayu 10 - 10 

10. Dokter 2 8 10 

11. Sopir/Pengemudi 12 - 12 

12. Pegawai BUMN 30 19 49 

Jumlah  1,505 803 2308 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 

Tabel ini menunjukkan banyaknya penduduk Kelurahan Bonto-bontoa yang 

bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dan BUMN dan 

pengusaha yang berada di Kelurahan Bonto-bontoa. 
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Tabel 5 

Jumlah Penduduk  Berdasarkan Pendidikan  di  

Kelurahan Bonto-bontoa di Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 

 

No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah  

1. Belum Sekolah  369 506 875 

2. Belum Tamat SD 91 141 232 

3. Tamat SD 311 339 650 

4. Tamat SLTP 293 352 645 

5. Tamat SLTA 1.008 905 1,913 

6. Sarjana Muda (D3) 60 63 123 

7. Sarjana (S1) 103 112 215 

8. Pasca Sarjana (S2) 152 101 253 

9. Pasca (S3) dll 6 3 9 

Jumlah  2,393 2,522 4,915 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 

 

Tabel ini menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Bonto-bontoa 

berdasarkan pendidikan Mulai dari TK sampai dengan Pasca (S3) dll. 
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Tabel 6 

Jumlah Penduduk  Berdasarkan Agama di  

Kelurahan Bonto-bontoa di Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 

 

No. Aagama Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Agama 
Laki-Laki Perempuan 

1. Islam 8250 4,250 4,000 

2. Kristen Protestan 2600 1,600 1,000 

3. Kristen Katolik 3100 1,800 1,300 

4. Hindu 1640 830 810 

5. Budha 820 420 400 

6. Kong Huchu 101 50 51 

Jumlah  16.511 8.950 7.561 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 

 

Tabel ini menunjukkan Jumlah penduduk Kelurahan Bonto-bontoa 

berdasarkan Agama yang berada di Kelurahan Bonto-bontoa. 

Tabel 7 

Jumlah Sarana Pendidikan di 

Kelurahan Bonto-bontoa  Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 

 

No. Sekolah Bangunan        Murid Guruh 

1. TK 6 194 20 

2. SD 6 390 156 

3. SLTP 2 386 16 

4. SMA 1 183 42 

5. PT Lembaga Pendidikan - - - 

6. Kursus-Kursus 2 - - 

Jumlah  17 1,153 234 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 

 

 



51 
 

 
 

Tabel tersebut menunjukkan jumlah prasarana pendidikan formal maupun 

non formal yang ada di Kelurahan Bonto-bontoa yaitu sebanyak 17 prasarana 

pendidikan, dan dapat dilihat bahwa Kelurahan Bonto-bontoa memiliki banyak 

bangunan Pendidikan . 

Tabel 8 

Jumlah Sarana Prasarana  diKelurahan Bonto-bontoa   

Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 

 

No. Prasarana Jumlah 

1. Rumah Sakit 1 

2. Rumah Bersalin/BKIA 2 

3. Klinik 1 

4. Apotik 5 

5. Posyandu 1 

6. Pos Kamling 1 

7. Masjid 12 

8. Surau/ Mushollah 1 

9. Gereja 1 

10. Lapangan Futsal 1 

11. Tenis Meja 3 

12. Kolam Renang 1 

Jumlah  30 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2022. 

 

 Tabel di atas menunjukkan banyaknya sarana dan prasarana umum yang 

ada di Kelurahan Bonto-bontoa. Jumlah keseluruhannya adalah 30 Prasarana. 
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B. Makna Persaudaraan Menurut Pandangan Umat Katolik dan Islam 

Dalam Kehidupan Bearagama di Kelurahan Bonto-bontoa 

Kelurahan bonto-bontoa merupakan kelurahan yang memiliki masyarakat 

yang rukun hidup berdampingan  antara umat muslim dan umat Katolik dimana 

mereka juga saling menjujung tinggi nilai Persaudaraan keberagamaan dengan 

cara merealisasikan di setiap keadaan baik dalam kegiatan kelompok dan 

individu. Masyarakat di sana memiliki sifat toleransi yang membuat mereka dapat 

hidup berdampingan tanpa saling mengusik satu sama lain. 

 Setiap agama di Kelurahan Bonto-bontoa memiliki tempat beribadah 

mereka masing-masing, seperti masyarakat muslim yang memiliki Masjid dan 

jemaat Katolik yang memiliki Gereja didalam satu Lingkungan. Masyarakat 

Kelurahan Bonto-bontoa terdiri dari  masyarakat Islam, Kristen, Katolik dan lain-

lain. masyarakat ini tidak memisahkan diri dari kelompok lainnya. Mereka 

mendirikan rumah secara bercampur, sehingga interaksi tidak hanya terjadi pada 

lingkup sesama kelompok tetapi interaksi juga terjadi dengan kelompok lainnya. 

masyarakat di Kelurahan Bonto-bontoa memiliki konsep kehidupan sosialnya 

masing-masing. Kaum muslim sangat mengedepankan solidaritas, hal ini dapat 

dilihat pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan ataupun kegiatan 

sosial kemasyarakatan. Namun sejatinya hal ini adalah tanggung jawab semua 

masyarakat dalam mempererat solidaritas agar selalu harmonis. 

1. Makna Persaudaraan Umat Katolik  

 Hubungan persaudaraan dalam pandangan umat Katolik termanifestasikan 

dalam konsep penghargaan terhadap hidup manusia. Artikulasi dari penjiwaan 
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yang matang akan konsep ini merupakan tuntutan umat Katolik sepanjang masa 

khususnya pada zaman yang cenderung memandang hidup manusia hanya bersifat 

instrumentalistis, yaitu pandangan terhadap hidup hanya sebagai alat meraih 

kesuksesan materi. Kecenderungan yang seperti ini selanjutnya akan menjadikan 

manusia kurang memaknai arti persaudaraan. Dalam konteks inilah pandangan 

umat Katolik tentang “saudara kasih” menemukan signifikasinya. Penghargaan 

terhadap hidup manusia adalah wujud nyata dalam meningkatkan persaudaraan 

sejati. Hidup tidak boleh dilihat dari segi kegunaannya karena begitu banyak 

keindahan dan kebaikan dalam hidup manusia yang perlu diwujudkan untuk 

membangun hidup dalam persaudaraan sejati di masyarakat41 

            Dalam Alkitab dijelaskan bahwa kasih kepada sesama bukan hanya 

dibuktikan dalam saling mengampuni, melainkan juga dengan saling menolong, 

sebagai saluran belas kasih Allah. Karena inti persaudaraan sejati adalah kasih, 

maka kasih kepada Allah dan sesama harus murni. Pandangan Umat Katolik 

Tentang Hubungan Persaudaraan Pada umat muslim, umat Katolik juga 

membentangkan konsep persaudaraan kasihnya. Hal tersebut meniscayakan umat 

Katolik untuk memegang sikap menghormati agama lain. Persaudaraan meliputi 

keharmonisan hubungan agama dan hidup sebagai orang beriman. Hal ini 

mengandung pengertian untuk bersikap baik dengan komunitas lain. Yesus 

menganjurkan “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, berbuat 

baiklah kepada orang yang membenci kamu”42  

 
41J. Hadiwikarta, Sikap Gereja terhadap para Pengikut Agama-agama Lain, Jakarta: 

Obor, 1985, cet. ke-1, h. 93 
42Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, Matius 22: 37-38.  
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Dalam proses kehidupan masyarakat yang dinamis memungkinkan akan 

terjadi suatu proses sosial yang didalamnya terdapat suatu proses interaksi antara 

Umat Katolik dengan Umat Islam  yang meliputi berbagai  aspek kehidupan, 

seperti pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Umat Katolik 

mendapatkan tempat untuk berinteraksi ditengah-tengah Umat Islam dengan 

keikut sertaanya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di 

Kelurahan Bonto-bontoa, hal tersebut menjadi bukti yang dapat memperlihatkan 

kerukunan mereka dalam bermasyarakat.  

Menurut pak Pranz, selaku kepala RT 1 di Kelurahan Bonto-bontoa 

mengenai Konsep persaudaraan umat Katolik  dalam Bermasyarakat di Tengah-

tengah umat Muslim Disekitarnya  ia Mengatakan Bahwa:  

Jemaat Kristen disini mendukung program pemerintah desa, serta aktif 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, baik didalam lingkungan 

Manggarupi maupun kegiatan di lingkungan sekitarnya, termasuk 

melakukan bakti sosial, setiap ada acara ataupun kegiatan yang di adakan 

di Lingkungan ini para warga yang beragama Katolik juga ikut turut 

menghadiri acara.43 

 

Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya Ibu 

Mega mengungkapkan hal serupa. Beliau berkata bahwa: 

kami dan umat Katolik yang lain di sini tidak membatasi diri dalam 

kegiatan sosial, kami juga tetap memberikan ruang untuk  para umat Islam 

untuk turut ikut dalam setiap kegiatan yang ada, sehingga mereka juga 

dapat menunjukkan ke eksistensiannya dalam bermasyarakat di Kelurahan 

Bonto-bontoa ini, itu adalah salah satu wujud keragaman kita juga tidak 

pernah melihat apa agamanya, tapi yang kita lihat itu kita itu satu, sama-

sama ki masyarakat Kelurahan Bonto-bontoa.44 

 
43Pak Pranz (55 Tahun) Ketua RT 1   (Katolik)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-bontoa tgl 

2 September  2022.  
44Ibu Mega  (43 Tahun) Anggota Masyarakat (Katolik)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 19 september 2022 
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Kerukunan Umat Katolik dalam bermasyarakat di tengah-tengah Umat 

Muslim di Kelurahan Bonto-bontoa sudah cukup membuktikan bahwa mereka  

tetap memperlihatkan kerukunan dalam bermasyarakat disekitarnya dengan 

ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam keikut sertaan untuk berpartisipasi 

disetiap kegiatan ataupun acara yang dilaksanakan di Kelurahan Bonto-bontoa. 

Adapun  Kegiatan atau acara yang selalu  mereka ikuti itu baik dari segi aspek 

sosial, budaya, ekonomi dan agama.  

 Sejalan dengan informan sebelumnya Pak Ihsan, Masyarakat Jeamaat 

Katolik di Kelurahan Bonto-bontoa mengatakan bahwa: 

Setiap manusia harus hidup rukun dan tidak saling menjatuhkan apalagi 

soal agama, perlunya kesadaran masyarakat merupakan salah satu hal yang 

sangat penting untuk menjaga dan saling melindungi meskipun kita 

memiliki perbedaan. Perbedan bukan suatu penghalang untuk saling 

menghargai, karena dangan adanya perbedaan itu kita harus saling 

menghargai. Dengan katalain kita harus menanamkan kesadaran pada diri 

kita akan penting nya saling menghargai meskipun kita berada di tengah-

tengah perbedaan. 

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa 

Persaudaraan umat Katolik dalam bermasyarakat di tengah-tengah umat Muslim 

di Kelurahan Bonto-bontoa ini sudah cukup membuktikan bahwa Umat Katolik 

tetap memperlihatkan Toleransi dalam bermasyarakat disekitarnya dengan 

ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam keikut sertaan untuk berpartisipasi 

disetiap kegiatan ataupun acara yang dilaksanakan di Kelurahan Bonto-bontoa. 

Adapun  Kegiatan atau acara yang selalu  mereka ikuti itu baik dari segi aspek 

sosial, budaya, ekonomi dan agama.  
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2. Makna Persaudaraan Umat Islam 

 Persaudaraan dalam Agama Islam  dipelihara dengan menjadikan keluarga 

sebagai pondasi masyarakat muslim, Islam     memandang praktek silaturrahmi 

sebagai energi yang mampu menjaga keutuhan persaudaraan. Ketika masyarakat 

muslim saling bertemu, adalah keniscayaan untuk menjaga niat dan hati mereka. 

Ketika dua unsur itu baik maka ukhuwah yang dibangun akan memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup dan peradaban masyarakat 

muslim.  

             Quraish Shibab menyebutkan bahwa di antara faktor-faktor penunjang 

yang akan melahirkan persaudaraan selain bahwa manusia adalah mahluk sosial 

adalah perasaan tenang dan nyaman pada saat berada di antara sesamanya. 

Ketenangan dan kenyamanan mustahil tercipta jika antara sesama tidak terjalin 

hubungan yang harmonis. Islam mengokohkan masyarakat muslim dengan cara 

yang sangat sempurna, yaitu dengan memperbaiki partikel-partikel masyarakat 

terlebih dahulu. Keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat harus 

dipupuk dari elemen yang paling kecil. Oleh karenanya Islam memerintahkan 

pemeluknya untuk membiasakan silaturahmi dan mencintai keluarga dan kerabat. 

Upaya ini harus dimulai dari pengokohan pondasi masyarakat, yaitu keluarga. 

Karena dengan kokohnya hubungan antara anggota keluarga maka keutuhan 

masyarakat akan terpelihara.45  

 
45M Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h. 582. 

43   
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Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana masyarakat Muslim dan Jemaat 

Katolik membangun persaudaraan antar ummat beragama di Kelurahan Bonto-

bontoa. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ali ahmad yang mengatakan 

bahwa:  

Dalam membangun persaudara antar Umat Islam, dan Katolik 

merealisasikannya melalui keikut sertaan mereka pada setiap kegiatan-

kegiatan yang diadakan baik dari kelompok masyarakat maupun kegiatan 

yang diadakan oleh pemerintah setempat yang juga melibatkan masyarakat 

muslim seperti dalam kegiatan bakti sosial, acara-acara perayaan, 

menghadiri hajatan, dan saling menolong.46 

 Pendapat yang sejalan dengan informan sebelumnya disampaikan oleh 

Muhammad Idris, tokoh masyarakat mengatakan bahwa:  

Umat muslim di Kelurahan Bonto-bontoa juga memiliki antusias yang 

tinggi untuk membangun persaudaraan antar umat Beragama di Kelurahan 

Bonto-bontoa, di liat dari kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial yang 

menjujung tinggi  nilai persaudaraan yang juga didasari oleh kesadaran 

mereka akan pentingnya saling menjaga persaudaraan agar terciptanya 

kedamaian dalam hidup berdampingan bersama umat beragama lainnya 

melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua masyarakat yang ada di 

Kelurahan Bonto-bontoa 47   

Meski hidup berdampingan antara umat katolik dan Islam tidak 

mengkhawatirkan akan terjadinya konflik. Kondisi masyarakat di Kelurahan 

Bonto-bontoa selama ini terlihat rukun kesadaran untuk saling bergotong-royong 

sangatlah kuat dan kerja sama diantara mereka berimplikasi pada terciptanya 

Persaudaraan  diantara masyarakat yang beragama Islam dan Katolik.  

 
46Pak Ali Ahmad (48 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan 

Bonto-bontoa tgl 15 september 2022 
47Pak Muhammad Idris  (52 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara” 

Kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 september 2022 
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Sejalan dengan Informan sebelumnya Ibu Linda  yang merupakan 

Masyarakat Kelurahan Bonto-bontoa juga Mengungkapkan hal serupa. Beliau 

berkata: 

Umat Islam di Kelurahan Bonto-bontoa juga memiliki antusias yang tinggi 

untuk membangun persaudaraan antar umat Beragama, di liat dari 

kehidupan dan interaksi sosial yang menjujung tinggi  nilai keberagaman 

yang juga didasari oleh kesadaran mereka akan pentingnya saling menjaga 

kerukunan agar terciptanya persaudaraan sejati dalam hidup berdampingan 

bersama umat beragama lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan semua masyarakat yang ada di Kelurahan Bonto-bontoa.48   

Berdasarkan hasil wawancara para informan di atas maka kita dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat muslim dan jemaat Katolik dalam  membangun 

persaudaraan antar umat Beragama dengan cara berinteraksi dengan menjujung 

tinggi nilai sosial, menghargai setiap perbedaan, dan realita sosial anggota-

anggota masyarakat  seperti kerja sama, tanpa adanya kerja sama yang di lakukan 

oleh tokoh masyarakat maka tidak akan terwujud persaudaraan antar umat 

beragama. 

C. Bentuk-Bentuk Persaudaraan Antar Umat Katolik dan Islam  

            Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana kekeluargaan di 

lingkungan sekitar dan menciptakan kehidupan yang menjunjung tinggi sikap 

Persaudaraan. Persaudaraan dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap 

menyadari adanya perbedaan agama dan keyakinan, memahami perbedaan 

maupun persamaan yang ditunjukkan oleh sikap, menerima orang lain yang 

berbeda agama, serta membangun kerja sama dalam hal-hal yang merupakan titik 

temu ajaran dan nilai-nilai agama. Sikap yang mencerminkan persaudaraan Sejati 

 
48Ibu Linda  (38 Tahun), Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 15 september 2022 
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yang dimaksudkan di sini memiliki lima indikator yaitu menghormati hak orang 

lain, menghargai hak orang lain, memiliki sikap peduli terhadap orang lain, 

menjaga sikap, dan menjaga perbuatan. 

 Adapun bentuk-bentuk Persaudaraan yang terjadi antara umat Muslim dan 

umat Katolik di Kelurahan Bonto-bontoa yakni:  

1. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan  

 Kegiatan sosial kemasyarakatan yang di maksud dalam penelitian ini 

merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat, 

seperti: gotong royong, kerja bakti, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Dengan 

adanya kegiatan yang dilakukan bersama ini maka akan meningkatkan hubungan 

keakraban antar satu sama lain dan meningkatkan sikap kekeluargaan sehingga 

tetap terjalin dengan baik demi mencapai persaudaraan sejati antar umat 

beragama. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan sikap 

toleransi antar umat beragama yakni dengan adanya rasa dan sikap ingin saling 

membantu dengan yang lain, baik itu Umat muslim maupun Umat Katolik. Hal ini 

dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik dan 

mengurangi resiko timbulnya konflik antar umat beragama. 

Pak Pranz, tokoh masyarakat dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa:  

“Biasanya kalau ada kegiatan maka akan saling membantu jika berkaitan 

dengan kegiatan kemasyarakatan. Kalau kegiatan di antara masyarakat itu 

toleransinya banyak. Misalnya, sedang memperbaiki rumah atau gotong 

royong di sini tidak dilihat kamu dari mana, apa agama mu, misalnya kamu 

dari Islam atau Kristen, dari selatan atau dari barat. Namun yang dilihat 

adalah bagaimana pekerjaan itu bisa cepat selesai. Seperti pada gambar di 
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bawah ini yang memeperlihatkan Kerja bakti yakni membersihkan wilayah 

Kelurahan Bonto-bontoa .49 

  

Gambar 3. Kerja bakti yakni membersihkan wilayah Kelurahan Bonto-bontoa 

Sumber: Peneliti 

 Sejalan dengan yang disampaikan informan sebelumnya, hal serupa 

disampaikan pula oleh Muhammad alia tau biasa di ebut dengan sebutan pak 

Sirajuddin  yang mengatakan bahwa:  

Kegiatan yang sering dilakukan bersama-sama itu seperti gotong royong, 

pembersihan jalan desa biasanya, atau pembersihan selokan/irigasi, kita 

akan bersatu padu dengan mereka. Jadi tidak melihat bahwa kita ini 

berbeda, pokoknya ketika ada kegiatan maka kita akan mengadakan gotong 

royong, kita akan turun bekerja sama tanpa memilah-milah tanpa memilih-

milih, walaupun kita berbeda keyakinan.50 

 

 Sedangkan menurut Linda mengenai kegiatan sosial kemasyarakatan 

mengatakan bahwa:  

Banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama, tidak lagi melihat latar 

belakang agama yang dimilikinya. Kegiatan yang sering dilakukan bersama 

itu seperti kerja bakti, gotong royong, saling membantu kalau ada acara 

pernikahan.51 

 

 
49Pak Pranz (55 Tahun) Ketua RT 1   (Katolik)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-bontoa 

tgl 2 September  2022. 
50Pak Sirajuddin (64 Tahun) Tokoh Masyarakat (Islam) ”Wawancara” di Kelurahan 

Bonto-bontoa tgl 2 juni 2022. 
51Linda (38 Tahun) Tokoh Masyarakat (Katolik) ”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 2 juni 2022. 



61 
 

 
 

  

Gambar 4. Kegiatan posyandu Lingkungan Manggarupi 

Sumber: Peneliti 

 

  Hampir sama dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, pak 

Saenal mengatakan bahwa: 

Kegiatan yang biasa dilakukan bersama yaitu kegiatan posyandu, kegiatan 

pelatihan-pelatihan, atau ada kegiatan desa biasanya kita memanggil 

sebagian di sana dan sebagian juga di sini untuk rapat atau memberikan 

bimbingan, kadang juga kita memberikan bantuan. Jadi semuanya dianggap 

sama, tidak pernah kita pisahkan atau bedakan, selalu kita posisikan sama 

karena kita mengingat bahwa mereka dan kita adalah saudara, cuman 

keyakinan yang berbeda. Banyak kegiatan yang sering dilakukan bersama 

sejauh ini, seperti hubungan sosial, serta agenda rapat di kantor desa terkait 

dengan pembangunan desa.52  

 

 Sedangkan menurut Nani mengenai kegiatan sosial kemasyarakatan 

mengatakan bahwa:  

Kita di sini itu selalu saling membantu seumpamanya dalam hal kebersihan, 

dalam hal gotong royong. Karena di sini kita berbaur dengan agama lain, 

ada agama Kristen di sini dan ada juga agama Islam.53  

 

 
52Pak Sulaeman (39 Tahun) Staf  Kelurahan Bonto-Bontoa  (Islam)”Wawancara”di 

kantor kelurahan Bonto-bontoa tgl 12 September 2022. 
53Ibu Nani (68 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 2 juni 2022. 
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          Berdasakan dari hasil wawancara para informan di atas maka dapat 

diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Bonto-bontoa sangat menjunjung tinggi 

Persaudaraan sejati antar umat beragama, hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan bersama, seperti gotong royong, 

kerja bakti, mengikuti pelatihan-pelatihan desa, dan menghadiri rapat. Semua 

kegiatan itu mereka lakukan dengan prinsip harus saling membantu tanpa melihat 

latar belakang agama yang dimiliki. 

2. Silaturahmi 

           Silaturahmi Agama mengajarkan bahwa sebagai makhluk sosial maka kita 

tidak dapat hidup sendiri. Untuk itulah kita selalu membutuhkan orang lain. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan agar hubungan satu sama lain dapat berjalan 

dengan baik yakni dengan bersilaturahmi atau saling mengunjungi agar 

komunikasi ataupun hubungan terjalin dengan baik maka antar umat muslim 

dengan umat katolik harus saling mengunjungi satu sama lain 

  

Gambar 5. Kegiatan Masyarakat yang dihadiri aparat pemerintah 

Sumber: Peneliti 
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 Dari gambar diatas dapat dlihat kerukunan antar umat beragama dalam 

menjalin tali persaudaraan sangatlah baik.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ali ahmad yang mengatakan 

bahwa:  

Di sini masyarakat sering melakukan aktivitas bersama, sehingga jika 

sedang mengadakan acara maka kita akan mengundang semuanya, bahkan 

jika hanya sebuah pemberitahuan saja maka mereka akan datang dalam 

acara tersebut. Menghadiri undangan ini merupakan salah satu bentuk dalam 

menghargai orang yang telah mengundang kita dan juga sebagai salah satu 

cara untuk menjaga tali silaturahmi. Sebab ketika seseorang di undang maka 

hal ini sudah menjadi salah satu bentuk penghargaan yang diberikan begitu 

pula dengan orang yang diundang ketika dia menghadirinya maka hal itu 

menjadi sebuah penghargaan kepada orang yang telah mengundangnya54  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mega, tokoh masyarakat 

mengatakan bahwa: 

Ketika kita di undang ke suatu acara maka kita akan datang. Baik itu acara 

pernikahan, aqiqahan, ataupun syukuran rumah baru. Menurut saya, itu 

salah satu wujud keragaman Kita juga tidak pernah melihat apa agamanya, 

tapi yang kita lihat itu kita itu satu, sama-sama ki masyarakat Kelurahan 

Bonto-bontoa.55 

 

 Pendapat yang sejalan dengan informan sebelumnya disampaikan oleh 

Muhammad Idris, tokoh masyarakat mengatakan bahwa:  

Seperti kalau ada acara mereka semua datang, tidak ada larangan jika 

berbeda agama maka tidak boleh datang ke acaranya ini. Semua sama saja. 

Jika mereka juga punya acara, yah kita juga datang kesana. Karena kita 

melihat bahwa dia adalah tetangga maka dari itulah kita sama-sama saja. 

Saling menolong dan tetap saling membantu walaupun berbeda keyakinan.56 

 

 
54Pak Ali Ahmad (48 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan 

Bonto-bontoa tgl 15 september 2022. 
55Ibu Mega  (43 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 19 september 2022 
56Pak Muhammad Idris  (52 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di 

Kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 september 2022 
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Gambar 6. Acara syukuran Masyarakat 

Sumber: Peneliti 

 

          Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh informan 

bahwasanya bentuk silaturahmi sangat terlihat pada masyarakat Kelurahan Bonto-

bontoa, begitu juga dengan sikap kekeluargaan di antara mereka. Silaturahmi di 

sini berperan untuk menciptakan kerukunan dan Persaudaraan Sejati  antara satu 

sama lain, serta bukan hanya sekedar kumpul-kumpul semata melainkan dijadikan 

sebagai tempat untuk saling berkomunikasi secara intens lagi. Dengan terjalinnya 

hubungan silaturahmi antara umat Islam dan umat Katolik maka hubungannya 

akan terjaga dengan baik dan akan terhindar dari konflik ataupun pertikaian. 

Mereka tidak lagi melihat agama atau siapa mereka, namun yang mereka lihat 

bahwa kita semua adalah saudarah di Kelurahan Bonto-bontoa. Dengan sikap 

tersebut maka akan membuat kerukunan antar umat beragama terus terjaga dan 

tetap terjalin dengan hidup damai dan harmonis satu sama lain sehingga terjalin 

peersaudaraan sejati antar umat beragama.  

3. Berteman dengan semua penganut agama 

  Kelurahan Bonto-bontoa  adalah Kelurahan yang masyarakatnya terdiri 

dari berbagai agama seperti Katolik ,Islam, Hindu dan lain-lain, yang dimana  



65 
 

 
 

tidak ada unsur paksaan jika berkaitan dengan keagamaan, melainkan hal ini 

dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka tidak saling 

mengganggu dan mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan keagamaannya 

masing-masing, namun saling menghargai dan saling membantu jika berkaitan 

dengan sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang membuat mereka hidup 

berdampingan dengan baik. Sehingga komunikasi antara orang yang berbeda 

agama pasti menjadi sesuatu yang lumrah.  

  

Gambar 7. Solidaritas Pemuda beda agama 

Sumber: Peneliti 

 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Ilman yang mengatakan bahwa:  

Kita selalu menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan saling 

membantu. Dalam berinteraksi sosial kita tidak pernah melihat dari latar 

belakang agama apa dia, apakah dia Islam atau bukan. Karena di sini kita 

berbaur dengan agama lain.57 

 

 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Agung yang mengatakan 

bahwa:  

Di sini terdiri dari berbagai agama seperti umat Islam dan umat Kristen, 

sehingga pertemanan dengan orang yang berbeda agama sudah menjadi hal 

yang biasa sejak kita kecil. Bentuk-bentuk kegiatan yang sering dilakukan 

 
57Ilman  (22 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 25 september 2022 
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yakni berupa kebebasan belajar di dalam ruangan yang sama, nongkrong 

dan berteman tanpa memandang agama.58 

  

 Melda juga memaparkan hal yang sama dengan informan sebelumnya, dia 

mengatakan bahwa:  

Bentuk-bentuk persaudaraan Sejati yang terjadi antar umat beragama seperti 

saling menghargai dan menghormati ketika sedang beribadah, saling 

membantu antar sesama, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda 

agama, dan tidak mencampuri urusan agama lain.59 

  

 Berdasarkan hasil wawancara para informan di atas maka kita dapat 

menyimpulkan bahwa berteman dengan orang yang berbeda agama khususnya 

antara umat muslim dengan umat Katolik merupakan hal yang dianggap biasa 

bagi masyarakat Kelurahan Bonto-bontoa. Hal ini dikarenakan ketika seseorang 

berinteraksi mereka tidak lagi melihat orang ini beragama apa, dengan kata lain 

tidak membeda-bedakan dan memahami satu sama lain sehingga tidak mudah 

terpengaruh dengan hasutan yang ada Seperti yang telah dibahas sebelumnya, 

pada dasarnya Islam dan Katolik sama-sama memiliki pandangan yang 

menghargai kemajemukan umat beragama. Semangat toleransi juga dijadikan oleh 

kedua agama ini  menjunjung  tinggi semangat persaudaraan. 

 

 

 

 

 
58Agung  (23 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 25 september 2022 
59Melda  (20 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 25 september 2022 
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Persaudaran Sejati Antar Umat  

katolikdan Islam dalam Kehidupan Beragama di Kelurahan Bonto-

bontoa 

 Kerukunan umat beragama tidak bisa berjalan dengan baik tanpa 

keikutsertaan peranan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat perlu melibatkan tokoh-tokoh agama 

agar tidak terjadi kesalahpahaman ditengah-tengah masyarakat sehingga antara 

pemerintah dengan tokoh agama bisa menjalin kerjasama guna menciptakan 

stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.60 Yang dimaksud dengan kerukunan 

antara umat beragama dengan pemerintah ialah terjadinya hubungan yang serasi 

dan intweraksi yang baik antara pemerintah dengan umat beragama, umat 

beragama perlu membantu pemerintah dan sebaliknya agar kehidupan umat 

beragama di Indonesia secara tertib aman dan teratur. Umat beragama dan 

pemerintah artinya harus saling membantu dalam mewujudkan kesejahteraan 

bangsa lahir maupun batin, terutama dalam tahapan pembangunan sekarang ini 

umat beragama perlu berpartisipasi secara aktif dan konstruksi. 

 Kehidupan umat beragama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan hal yang baik maupun hal yang buruk. Begitu pula yang 

terjadi di Kelurahan Bonto-bontoa terdapat faktor pendukung sehingga 

persaudaraan  dapat terwujud antara umat muslim dan katolik sedangkan faktor 

penghambat terwujudnya persaudaraan antara umat muslim dan katolik juga 

ditemukan Adapun Faktor pendukung dan penghambatnya sebagai berikut: 

 
60.   Djauharys,” Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama”, Toleransi Media 

Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, ( Januari - Juni 2011), h. 25. 
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1. Faktor Pendukung Terwujudnya Persaudaraan Antar Umat Katolik 

dan Islam di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba opu 

Kabupaten Gowa  

b. Kesadaran Masyarakat  

          Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya 

persaudaraan sejati antara umat muslim dengan umat Katolik di Kelurahan Bonto-

bontoa. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat maka akan terjalin hubungan 

baik kepada siapapun tanpa memandang ras atau agama yang dimiliki. Hal inilah 

yang membuat hubungan persaudaraan terjalin dengan baik di Kelurahan Bonto-

bontoa.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Idris dalam sebuah 

wawancara mengatakan bahwa:  

Faktor yang pertama itu muncul dari kita masing-masing yaitu kesadaran. 

Kita sadar bahwa kita ini tetangga, kita ini sama-sama warga, dan tentunya 

kita sebagai warga ada kepentingan bersama. Kemudian dalam hal 

keyakinan, tentunya kita tidak saling mengganggu, kita saling menghormati 

dan saling memberikan kebebasan. Tidak saling mengganggu dan tidak 

saling menghalangi saat akan melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan 

masing-masing.61  

 

 Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nani yang mengatakan bahwa:  

“Toleransi dapat terjalin di sini se bab adanya faktor kemanusiaan, adanya 

kesadaran dari diri sendiri, adanya rasa sosial terhadap sesama, sehingga 

menciptakan sikap saling menghargai dan saling menghormati satu sama 

lain di Kelurahan Bonto-bontoa.62 

 

 
61Pak Muhammad Idris  (52 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di 

Kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 september 2022 
62Ibu Nani (68 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 29 September 2022 
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 Selanjutnya pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Ronal yang 

mengatakan bahwa:  

Yang paling utama itu sikap saling menghormati dan saling menghargai, 

yang dimulai dari kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Faktor yang 

menjadi pendukung terwujudnya toleransi antar umat beragama itu adalah 

adanya rasa kesadaran beragama dalam diri umat itu secara pribadi. Di mana 

dengan adanya kesadaran tersebut, maka secara tidak langsung akan 

menumbuhkan sikap dan perilaku dalam diri umat itu sendiri, salah satunya 

adalah keberadaan toleransi dalam kehidupan beragama itu sangatlah 

penting.63  

 

 Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di 

atas maka dapat kita pahami bahwa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri 

merupakan hal yang paling mendasar dalam terwujudnya Persaudaraan antara 

umat muslim dan umat Kristiani. Dengan adanya kesadaran masyarakat ini juga 

mampu meningkatkan hubungan komunikasi yang baik antara satu sama lain agar 

mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dan kerukunan umat beragama 

yang baik.  

b. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  

 Tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang juga 

ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan Persaudaraan antar umat muslim 

dengan Umat Kristiani di Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Sombaopu 

Kabupaten Gowa. Oleh sebab itu peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat 

menjadi salah satu faktor dalam mendukung terjalinnya persaudaraan yang baik di 

antara umat muslim dengan umat Katolik di Kelurahan Bonto-bontoa.  

 
63Ronal (42 Tahun) Anggota Masyarakat (Kristen)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 1 Oktober 2022 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Idris yang mengatakan 

bahwa:  

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam 

mewujudkan Persaudaraan anatara umat muslim dengan Umat Kristiani. 

Agama juga mengajarkan bahwa ada tiga ukhuwah yakni ukhuwah 

Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basariyah. Ukhuwah 

Islamiyah itu hubungan sesama muslim. Ukhuwah wataniyah sesama 

warga negara. Ukhuwah basariyah itu sesama manusia. Jadi kita tidak 

harus saling menghargai. Jadi kalau ada orang yang beragama Islam yang 

menjalankan kehidupan sesuai ajarannya, jangankan orang Kristen atau 

orang Hindu bahkan orang yang tidak beragama pun kita akan menjujung 

tinggi tali persaudaraan. Itulah tadi yang disebut dengan ukhuwah 

basariyah (hubungan sesama manusia).64 

c. Peran Pemerintah  

           Pemerintah dalam sebuah masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab 

yang besar demi terwujudnya Persaudaraan antar umat beragama. Pemerintah di 

Kelurahan Bonto-bontoa. dapat menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya 

Persaudaraan Sejati antara umat muslim dengan umat Kristiani, sebab pemerintah 

lebih intens dalam berkomunikasi dengan masyarakat baik itu umat muslim 

maupun umat Katolik, dan pemerintah juga mampu melibatkan semua kalangan 

seperti masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya.   

Menurut Pak M. Yusuf mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan 

Persaudaraan antar umat beragama yakni dengan mengatakan bahwa:  

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya Persaudaraan antar umat 

beragama di Kelurahan Bonto-bontoa diantaranya adalah adanya 

pengayoman dari pihak pemerintah desa dengan baik, dan juga masih 

adanya faktor kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya.65 

 

 
64Pak Muhammad Idris  (52 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam), ”Wawancara” di 

Kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 september 2022 
65Pak M Yusuf (39 Tahun) Staf  Kelurahan Bonto-Bontoa  (Islam)”Wawancara”di kantor 

kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 September 2022. 
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Pendapat yang sejalan dengan informan sebelumnya juga disampaikan oleh 

Pak Iqra Ardiansah Iqbal selaku kepala kelurahan yang mengatakan bahwa:  

Peran pemerintah juga sangat bagus dalam membangun kerukunan antar 

umat beragama. Perannya pemerintah itu memberikan penanaman kesadaran 

terhadap masyarakat bahwa harus ada kebersamaan sehingga terjalinnya 

Persaudaraan. Pemerintah memberikan jaminan seperti jaminan keamanan, 

selalu memberikan bimbingan bahwa kita itu sebenarnya sama cuman yang 

membedakan adalah keyakinan. Tetapi dalam hidup bermasyarakat kita 

adalah sama kita saudara. Pemerintah berperan dalam memberikan 

bimbingan yang baik pada masyarakat, baik itu Kristen maupun Islam. 

Makanya kita selalu hidup berdampingan dengan mereka.66 

 

Sedangkan  

 

         Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa peran 

pemerintah dalam terwujudnya persaudaraan  antar umat muslim dan Umat 

Kristiani  yakni selalu mengupayakan agar terjalinnya komunikasi, memberikan 

bimbingan dan pengayoman bahwa kita sebenarnya sama yakni masyarakat 

Lingkungan Manggarupi yang membedakan hanya keyakinan, memberikan 

jaminan keamanan berupa jaminan kebebasan dalam menjalankan kepercayaan 

yang di anut masing-masing. 

2. Faktor penghambat terwujudnya persaudaraan antar umat Islam 

dengan umat katolik di Lingkungan Manggarupi Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa  

Dari uraian di atas dapat ditarik titik temu antara Katolik dan Islam. 

Bagaimanapun tidak ada agama yang menginginkan permusuhan dan perpecahan. 

Semua agama menginginkan persaudaraan dan kedamaian. Walaupun dengan 

cara-cara yang berbeda. Ayat-ayat dalam kitab suci menjelaskan secara berbeda 

 
66Pak Iqra  ardiansah Iqbal (35 Tahun) Kepala kelurahan (Islam)”Wawancara”di kantor  

lurah bonto-bontoa  tgl 20 september 2022 



72 
 

 
 

tentang persaudaraan tetapi mempunyai makna dan tujuan yang sama. Tetapi nilai 

yang dijunjung tinggi oleh agama Islam dan Katolik itu tidak secara baik 

dijalankan oleh sebagian pemeluknya.  

Pada beberapa tempat, semangat persaudaraan itu kurang terrealisir, malah 

banyak bermunculan sikap saling menolak, ekslusivisme, dan perseteruan. Rasa 

cinta kasih, persaudaraan antara kedua umat beragama berubah menjadi aksi dan 

reaksi yang keras, banyak pemeluk agama mengabaikan makna keimanan mereka 

yang sesungguhnya. Ada beberapa Faktor yang menghambat Persaudaraan sejati 

antar umat Katolik dan Islam diantaranya yaitu : 

a. Kurang Keterbukaan  

Kecenderungan manusia adalah takut untuk bersikap terbuka. Keterbukaan 

terkadang beresiko dijauhi atau dibenci orang lain. Dalam hidup bersama, 

keterbukaan menjadi salah satu nilai yang sangat diperlukan untuk menghidari 

prasangka atau curiga yang tidak beralasan. Sikap kurang terbuka menjadi 

penghalang dalam hidup bersama karena orang sering mendendam apa yang 

menjadi permasalahan dan akhirnya menggerutu di belakang, membicarakan 

kejelekan orang lain.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Idris dalam sebuah 

wawancara mengatakan bahwa:  

Faktor yang pertama itu muncul dari kita masing-masing yaitu kesadaran. 

Kita sadar bahwa kita ini tetangga, kita ini sama-sama warga, dan tentunya 

kita sebagai warga ada kepentingan bersama. Kemudian dalam hal 

keyakinan, tentunya kita tidak saling mengganggu, kita saling 

menghormati dan saling memberikan kebebasan. Tidak saling 
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mengganggu dan tidak saling menghalangi saat akan melaksanakan ajaran 

sesuai dengan keyakinan masing-masing.67  

  Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nani yang mengatakan bahwa:  

Adanya rasa yang tidak saling percaya yang membuat masyarakat saling 

berseteruh biasanya karna tidak saling percaya, tanpa adanya kesadaran 

dari diri sendiri, adanya rasa emosional terhadap sesama, sehingga 

menciptakan sikap saling menjatuhkan dan saling membenci satu sama 

lain di Kelurahan Bonto-bontoa.68 

 

Dengan demikian jelas, bukan penyelesaian yang didapat tetapi keretakan 

atau putusnya persaudaraan. keterbukaan menuntut kejujuran, sikap saling 

menghargai dan saling mempercayai. Tidak adanya keterbukaan dalam biara 

dapat menimbulkan salah paham dan prasangka negatif terhadap satu dengan yang 

lainnya. Hal ini bisa terjadi mengingat para anggota berasal dari suku, budaya, 

bahasa, latar belakang sosial yang berbeda.  

Misalnya menghargai pendapat orang lain. Ini suatu pekerjaan yang tidak 

mudah. Kadang-kadang karena merasa lebih pandai, orang mengabaikan pendapat 

teman lain. Dia cenderung memaksakan pendapatnya agar diterima oleh semua 

orang. Supaya bisa menghargai pendapat orang lain, perlu berlatih terus-menerus; 

mendengarkan, mengalahkan keinginan sendiri dan lain sebagainya. Jika ini bisa 

diatasi, maka sikap menghargai pendapat orang lain akan muncul dengan 

sendirinya. Perbedaan pendapat dalam kelompok dilihat sebagai hal yang wajar 

untuk mendapatkan kata mufakat. Dengan demikian keputusan yang diambil 

bukanlah pendapat satu orang, melainkan keputusan bersama atau keputusan 

kelompok. 

 
67Pak Muhammad Idris  (52 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di 

Kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 september 2022 
68Ibu Nani (68 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 29 September 2022 



74 
 

 
 

b. Egoisme  

Egoisme adalah salah satu sikap yang menggambarkan ketidakpedulian 

seseorang dangan yang lainnya. Egoisme merupakan sikap mementingkan diri 

sendiri. Di sini, segala sesuatu dipusatkan pada dirinya sendiri, asyik dengan 

dirinya sendiri. Egoisme menyebabkan kesengsaraan hati nurani, dan juga 

menyebabkan orang tidak lagi mempunyai kepekaan terhadap orang lain, tidak 

bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sulit untuk sehati – seperasaan dan 

solider dengan orang lain.  

Menurut Ibu Melda mengenai sikap egoisme dalam menghambat 

Persaudaraan Sejati antar umat beragama yakni dengan mengatakan bahwa:  

Faktor-faktor yang menghambat terjadinya Persaudaraan antar umat 

beragama di Kelurahan Bonto-bontoa diantaranya adalah adanya sebagian 

masyarakat yang bersifat Egois yang hanya mementingkan diri dan kerabat 

yang tdk bersifat penyampaian umum antara yang satu dengan yang 

lainnya.69 

 

 Sperti yang di jelaskan sebelumnya oleh ibu melda lain halnya yang 

dikatakan oleh ibu Mega yang dimana beliau mngatakan bahwa: 

 hal yang sering terjadi apa bila ada pemberitahuan tentang bantuan dana 

desa seringkali informasi tersebut tidak sampai ke telinga masyrkat karna 

adanya sifat egoisme yang kadangkala menghambat persaudaraan di 

Kelurahan Bonto-bontoa. 

 

Hal ini menjadikan persaudaraan di dalam biara menjadi semu, dan 

anggota yang dianggap ‘tidak menguntungkan’ akan tersingkir dan terpojokkan. 

Oleh karena itu sikap egoisme perlu diatasi dengan berani keluar dari diri sendiri 

dan terbuka dengan orang lain  

 
69Pak M Yusuf (39 Tahun) Staf  Kelurahan Bonto-Bontoa  (Islam)”Wawancara”di kantor 

kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 September 2022. 
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c. Prasangka dan Curiga  

Manusia dilahirkan sama, tetapi hidup dan gambaran manusia di mata 

sesamanya tidak sama. Bisa jadi muncul suatu sikap yang tidak disadari yakni 

prasangka dan curiga. Memang tidak bisa dihindari bahwa manusia terikat pada 

sejumlah gagasan, gambaran yang sudah mereka warisi dari pendahulu mereka, 

keluarga, lingkungan dan kelumpok mereka. Gagasan dan gambaran ini tentu saja 

juga meliputi berbagai pemikiran negatif atau prasangka. Prasangka merupakan 

suatu corak pemikiran yang stereotip yang mempengaruhi seseorang dalam 

memandang sesuatu. Prasangka biasanya bersumber dari adanya perbedaan-

perbedaan, baik itu di dalam biara, etnis, agama, status sosial, kejadian sejarah dan 

sebagainya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Idris dalam sebuah 

wawancara mengatakan bahwa:  

Faktor yang pertama itu muncul dari kita masing-masing yaitu kesadaran. 

Kita sadar bahwa kita ini tetangga, kita ini sama-sama warga, dan tentunya 

kita sebagai warga ada kepentingan bersama. Kemudian dalam hal 

keyakinan, biasanya saling tidak percaya saling mengganggu, tidak saling 

menghormati dan saling memberikan mencurigai satu sama lain. Biasanya 

karna berbeda dengan keyakinan masing-masing.70  

 

 Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nani yang mengatakan bahwa:  

Adanya rasa yang tidak saling percaya yang membuat masyarakat saling 

berseteruh biasanya karna tidak saling percaya, tanpa adanya kesadaran dari 

diri sendiri, adanya rasa emosional terhadap sesama, sehingga menciptakan 

sikap saling menjatuhkan dan saling membenci satu sama lain di Kelurahan 

Bonto-bontoa.71 

 
70Pak Muhammad Idris  (52 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di 

Kelurahan Bonto-bontoa tgl 20 september 2022 
71Ibu Nani (68 Tahun) Anggota Masyarakat (Islam)”Wawancara”di Kelurahan Bonto-

bontoa tgl 29 September 2022 
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Dari informasi yang di paparkan imforman dapat di simpulkan bahwa   

Yang sering terjadi di kalangan penganut agama ada dua bentuk sikap. Yang 

Pertama, saling menghargai dan menghormati yang lebih didasari oleh 

kepentingan-kepentingan tertentu, seperti keinginan untuk mendapatkan 

keuntungan politik dan ekonomi. Kedua, penghormatan terhadap penganut agama 

lain yang muncul karena adanya kesadaran bahwa agama-agama yang dianut 

manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.  

Bentuk sikap pertama -meskipun seringkali dibina secara dialogis dan 

mengusahakan saling tenggang rasa- rentan dengan konflik terutama ketika emosi 

keagamaan lebih didahulukan dari pada usaha dialog. Karena sikap semacam ini 

lebih memungkinkan untuk tidak jujur dalam hubungan politik dan ekonomi. 

Sedangkan bentuk sikap kedua dilatarbelakangi oleh kesadaran akan adanya titik 

temu yang mendasar di antara agama-agama. Sikap ini dikembangkan dengan 

mempelajari secara mendalam usaha mencari titik temu agama-agama tersebut. 

Sikap seperti ini biasanya mengedepankan kejujuran dan tidak mengorbankan 

kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penjelasan data dari hasil penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Makna Persaudaraan Umat Katolik dalam bermasyarakat di tengah-tengah 

umat Islam disekitarnya ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam 

keikut sertaan untuk berpartisipasi disetiap kegiatan ataupun acara yang 

dilaksanakan baik dari segi aspek sosial, budaya, ekonomi dan agama.  

Umat Islam dan Umat Katolik dalam membangun persaudaraan 

sejati antar umat beragama memulai dengan melakukan komunikasi yang 

baik antar sesama ummat beragama, hingga dapat saling menjunjung 

tinggi rasa toleransi baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun 

yang berbeda. Dapat dilihat dari kehidupan yang saling menghargai setiap 

perbedaan dan interaksi sosial yang mengarah pada kerja sama yang 

dilakukan oleh umat Katolik dan Umat Islam sehingga terjalin 

Persaudaraan Sejati antar umat Katolik dan Islam di kelurahan Bonto-

bontoa kecamatan somba opu kabupaten Gowa. 

2. Bentuk-bentuk Persaudaraan yang terjadi antara umat muslim dengan 

umat katolik yakni sebagai berikut: pertama, terjalinnya kegiatan sosial 

kemasyarakatan berupa gotong royong, kerja bakti, dan pelatihan-
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pelatihan yang diselenggarakan desa; kedua, silaturahmi antara satu 

dengan yang lain sangat terjalin; ketiga, adanya kebebasan beragama;  

3. Faktor pendukung terjadinya toleransi antara umat muslim dengan umat 

kristiani yakni karena adanya kesadaran dari masing-masing individu, 

peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, adanya peran pemerintah, dan 

sikap persaudaraan merupakan sikap turun-temurun yang ada sejak dulu. 

Sedangkan faktor penghambat terwujudnya persaudaraan sejati di 

Kelurahan Bonto-bontoa tidak ditemukan, sebab tidak ada 

hambatan/kendala yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu 

umat muslim maupun umat katolik.  

B. Implikasi Penelitian  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa implikasi yang bisa menjadi 

pertimbangan dan perhatian agar terciptanya persaudaraan yang damai dan 

harmonis. Adapun beberapa implikasi tersebut yakni:  

1. Masyarakat Kelurahan Bonto-bontoa diharapkan tetap memelihara dan 

menjaga hubungan yang baik antar sesama umat beragama sehingga 

keharmonisan antara satu sama lain tetap terjalin dengan baik.  

2. Semua golongan masyarakat ikut berperan dalam menjaga tali persaudaraan  

antar sesama umat beragama sehingga kesadaran akan saling menghargai 

dan  saling menghormati dapat menjadi suatu kebiasaan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Sk Penguji  
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B. Pedoman Wawancara  

1. Bagaimana hubungan masyarakat antar umat Islam dan Katolik di 

Lingkungan Manggarupi pada saat ini?  

2. Bagaimana bentuk persaudaraan  antar umat beragama yang terjadi di 

Lingkungan Manggarupi ?  

3. Kegiatan apa saja yang sering dilakukan bersama antar pemeluk umat 

beragama?  

4. Faktor-faktor apa yang mendukung terwujudnya Persaudaraan antar umat 

beragama di Lingkungan Manggarupi?  

5. Apakah pernah terjadi perselisihan atau pertikaian antar umat Islam dan 

Katolik  di Lingkungan Manggarupi?  

6. Apakah ada faktor yang menghambat terwujudnya persaudaraan di 

Lingkungan Manggarupi?  

7. Bagaimana upaya pemerintah atau masyarakat dalam membangun 

persaudaraan antar umat islam dan katolik di lingkungan Manggarupi.? 
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C. Data Informan  

 

 

 

 

 

 

 

No            Nama  Umur  Agama Pekerjaan 

1 

Pak Iqra Ardiansah 

Iqbal, SE 35 Tahun Islam  

Kepala 

Kelurahan 

Bonto-bontoa 

2 Pak Pranz 55 Tahun Katolik Ketua RT 1 

3 Ibu Linda 38 Tahun Ktolik 

Pengururs 

Gereja Katolik 

4 Pak Sirajuddin  64 Tahun Islam  

Anggota 

Masyarakat  

5 Pak M. Yusuf 39 Tahun Islam 

Staf Kelurahan 

Bonto-bontoa 

6 Ibu Nani 68 Tahun Islam 

Anggota 

Masyarakat 

7 Ilman  22 Tahun Islam Mahasiswa 

8 Melda 20 Tahun Katolik Mahasiswa 

9 Pak Ali Ahmad 51 Tahun Islam  

Anggota 

Masyarakat 

10 Ibu Mega 43 Tahun Katolik 

Anggota 

Masyarakat 

11 Agung 23 Tahun Islam Mahasiswa 

12  Pak Ihsan 42 Tahun Katolik 

Anggota 

Masyarakat 
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D. Dokumentasi Wawancara 

1. Pak Iqra Ardiansah Iqbal, SE 

 

 

2. Pak M. yusuf 
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3. Pak Sirajuddin 

 

4. Ibu Nani 
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5. Ibu Linda 

 

6. Ibu Mega 
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7. Melda 

 

8. Pak Pranz 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

9. Pak Ali Ahmad 

 

10. Pak Ihsan  
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