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ABSTRAK 

 

Nama : Wardah Syamha 

Nim : 30400118022 

Jurusan : Ushuluddin Filsafat dan Politik 

Judul : HARMONI SOSIAL KEAGAMAAN MUSLIM DAN KRISTEN  

( STUDI KASUS INTERAKSI KOMUNITAS MUSLIM DAN 

JEMAAT KRISTEN DI DESA MATA ALLO KECAMATAN 

BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA ) 

Penelitian ini membahas tentang harmoni sosial keagamaan Muslim dan 

Kristen ( Studi Kasus Interaksi  Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen di Desa 

Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 1) Eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di 

tengah-tengah komunitas Muslim disekitarnya, 2) Komunitas Muslim dan Jemaat 

Kristen membangun Pola kerukunan antar umat beragama di Desa Mata Allo 

Kecamatan Bontomarannu, dan 3) Faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni 

keagamaan  Muslim dan Kristen di Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa  

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif lapangan dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, fenomenologis, dan Theologis. Sumber data adalah  kepala 

desa Mata Allo, dan tokoh masyarakat. Adapun  metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi jemaat Kristen dalam 

bermasyarakat di tengah-tengah komunitas Muslim disekitarnya memiliki 

eksistensi yang nampak ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam keikut 

sertaan untuk berpartisipasi disetiap kegiatan yang ada di Desa Mata Allo 2) 

Komunitas muslim dan jemaat Kristen dalam membangun pola kerukunan antar 

umat beragama memulainya dengan melakukan membangun komunikasi yang 

baik antar sesama ummat beragama hingga mereka dapat membangun pola 

kerukunan yang dilandasi oleh toleransi, dan 3) Faktor yang mempengaruhi 

terjadinya harmoni sosial Agama yakni adanya faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal meliputi tokoh masyarakat, peran pemerintah, dan faktor 

internal meliputi kesadaran masyarakat Desa Mata Allo. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Masyarakat mata allo diharapkan tetap 

memelihara serta menjaga keharmonisan sesama umat beragama, dan Semua 

golongan masyarakat baik dari komunitas muslim maupun Kristen ikut berperan 

dalam menjaga dan melestarikan sikap toleransi antar umat beragama.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, agama menjadi sesuatu 

yang selalu signifikan untuk didiskusikan. Wacana keagamaan seolah olah 

menjadi sesuatu yang tidak akan pernah habis diperbincangkan di antara para 

akademisi. Untuk itu, pembicaraan mengenai wacana keagamaan sudah 

selayaknya disandingkan dengan istilah budaya, karena keberadaan agama itu 

terkonstruk dari adanya sistem budaya. Budaya akan selalu membawa dampak 

yang signifikan terhadap bangunan kehidupan keagamaan yang ada.
1
  

Menurut Emile Durkhein Agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri 

atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci dan menyatukan 

semua penganutnya dalam satu komunitas moral yang dinamakan umat.
2
 

Sebagaimana yang diketahui agama Islam merupakan agama yang diturunkan 

sebagai Rahmatan Lil Alamin, begitun dengan agama Kristen, memiliki konsep 

ajaran Cinta Kasih, ba hkan semua agama itu menuntut manusia pada kebaikan 

dan mengajarkan perdamaian, hal ini di dukung oleh ayat dalam kitab suci Al-

Qur‟an diantaranya yaitu pada QS. Al-Kafirun;109/6. 

        

                                                           
1. Ninian Smart. Pengantar dalam Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama, terj. 

Imam Khoiri (Yogyakarta, LKiS, 2022). h. 19.  
2. M. Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama Agama di Dunia (Cet.I; Yogyakarta:IRCISOD, 

2015), h. 11. 
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Terjemahannya:  

“Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku”.
3
 

Ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik. Bagi kamu 

agama kamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian masing-masing pihak dapat 

melaksanakan hal yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat 

kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa  mengabaikan keyakinan masing-

masing.
4
 

Kondisi harmonis terjadi karena antar-pemeluk agama mempunyai 

kesadaran toleransi dan gotong-royong. Ajaran Islam dan Kristen tidak hanya 

dijadikan wacana semata, akan tetapi mereka saling menghayati dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia tidak 

dapat hidup sendiri, manusia merupakan makhluk sosial dimana sebagian besar 

pada perjalanan hidupnya, agama telah memberikan ketenangan batin, 

kesejahteraan, serta kemakmuran. Maka dengan itu manusia kerapkali melakukan 

perbaikan perbaikan dalam hal keagamaannya masing masing. Sesuai dengan 

kondisi manusia yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah  Al-hujurat; 49/13.  

                                       

              

Terjemahannya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

                                                           
3. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Syaamil Qur‟an,2018), h. 

603. 
4. M. Quraish Shihab, Tafsir al-misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an (Cet.l; 

Jakarta: lentera hati, 20112), h. 582. 
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bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
5
 

 

Manusia diciptakan berbeda-beda agar mereka dapat saling mengenal serta 

dapat saling tolong-menolong dalam kesulitan dimana hal tersebut dapat 

membangun masyarakat yang damai tanpa memandang perbedaan keyakinan, 

etnis, budaya, suku, maupun Bahasa ketika ingin saling tolong-menolong, 

sebagaimana juga di sebutkan pada alkitab Roma 12:10. 

 “Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului 

dalam memberi hormat”.
6
 

 

Sebagai sesama manusia kita sudah seharunya saling mengasihi hingga kita 

dapat menjalin hubungan yang harmonis layaknya saudara yang hidup dalam 

bermasyarakat, serta dapat saling menghormati disetiap perbedaan yang ada. 

Tanpa menjadikan suatu perbedaan itu sebagai hal yang dapat menghambat 

kerukunan.  

Dalam tesis Max Weber disebutkan bahwa agama dengan seperangkat 

ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat (sosialkultural).
7
 Sedangkan dalam tesis Emile Durkheim 

dinyatakan bahwa realitas sosial (harmoni sosial) adalah spirit untuk menentukan 

tata kehidupan keberagamaan. Dengan demikian, untuk sementara ini, dapat 

diamati bahwa pola keberagamaan yang dibangun oleh masyarakat multikultural 

di gowa adalah upaya membangun harmonisasi sosial. Praktik keberagamaan 

                                                           
5. Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan terjemahan Mushaf Al-Huda.( Solo:2018). h.515.  
6. Alkitab Perjanjian Baru, Roma. Yayasan Kalam Hidup . (Jakarta: 2014). h. 155  
7. Richard T. Schefer,  Sociology: A Brief Introduction, Terj. (New York: Mc Graw-Hill, 

2015). h. 109. 
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yang mereka kembangkan adalah upaya mengimplementasikan prinsip ajaran 

agama masing-masing.  

Harmoni sosial keagamaan yang berujung pada kerukunan antarumat 

beragama bagi komunitas Islam dan Kristen di Desa Mata Allo bukan hanya 

dibangun melalui pemahaman keagamaan semata, tetapi juga dibangun melalui 

tradisi sosial yang sudah mapan selama ini. Asumsi inilah yang dijadikan sebagai 

konsep dasar dalam penelitian ini untuk memahami harmonisasi sosial keagamaan 

masyarakat dalam kaitannya dengan pola kerukunan antarumat beragama Muslim 

dan Kristen di Desa Mata Allo. 

Realitas tersebut di atas merupakan keunikan tersendiri karena fenomena 

keberagamaan selama ini rentan dengan konflik antarumat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan sosial-keagamaan yang harmonis sebagaimana yang terjadi pada 

masyarakat multikultural di Desa Mata Allo tersebut menjadi fenomena penting 

dan menarik untuk dijadikan pembelajaran bagi kehidupan keagamaan di daerah 

lain Melihat situasi sosial keagamaan seperti itulah penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Harmoni Sosial Keagamaan Muslim dan Kristen ( Studi Kasus Interaksi 

Sosial Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen di Desa Mata Allo kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa ) dengan sebuah permasalahan, bagaimana 

Komunitas Muslim dan Kristen membangun pola kerukunan antarumat beragama 

di tengah-tengah masyarakat sebagai modal kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang dinamis di kawasan Gowa tersebut. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus  penelitian ini bertumpu pada Harmoni Sosial Keagamaan. 

Penelitian ini hanya membatasi diri pada upaya untuk mengkaji lebih jauh 

mengenai eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah 

Komunitas Muslim di Desa Mata Allo, pembangun pola kerukunan antar umat 

beragama, dan Faktor yang mempengaruhi terjadinya Harmoni Keagamaan 

Komunitas Muslim dan Kristen di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, 

Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus  

a. Harmoni  Sosial Keagamaan  

  Sebuah tingkah perilaku manusia atau masyarakat yang seimbang dari 

hasil kerukunan yang berarti serasi atau selaras, juga sesuai pada pengertian yang 

terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perihal keadaan yang selaras 

atau serasi. Selain itu dapat dikatakan masyarakat yang seirama dalam 

menciptakan keharmonisan  sosial keagamaan. Keagamaan adalah sebuah kata 

yang diambil dari kata agama, yang berarti sebuah kepercayaan individu terhadap 

Tuhan. Agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena 

agama adalah sebuah fenomena umum yang dapat ditemukan ditengah 

masyarakat. 

b. Interaksi Sosial 

Sebuah tindakan, interaksi atau komunikasi yang melibatkan orang lain baik 

secara individu maupun berkelompok.  
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Jadi inti sari pada pembahasan ini adalah perilaku, tindakan, kegiatan, 

interaksi sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Muslim dan jemaat 

Kristen yang berada di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. 

c. Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen 

Komuniitas dalam penelitian ini merupakan sekelompok orang yang saling 

berbagi dan saling mendukung satu sama lain yang bekerja sama dan memiliki 

tujuan bersama walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Sedangkan 

muslim dalam penelitian ini dimaknai sebagai orang yang beragama Islam.  

Komunitas muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok 

orang beragama Islam yang terdiri dari beberapa individu muslim dengan 

berbagai latar belakang yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. 

Jemaat Kristen yaitu, sejumlah orang yang berkeyakinan terhadap Yesus 

bahwa dia adalah Tuhan pembawa keselamatan. Masyarakat Kristen terbagi atas 

dua yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik.  

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka peneliti dapat merumuskan permasalah berikut: 

1. Bagaimana eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah 

Komunitas Muslim di Desa Mata Allo?   

2. Bagaimana Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen membangun pola 

kerukunan antar umat beragama di Desa Mata Allo? 
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3.  Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya harmoni keagamaan Komunitas  

Muslim dan Kristen di Desa Mata Allo?   

D.  Kajian Pustaka 

     Peneliti menyertakan beberapa referensi yang terkait dengan naska  

1. Skripsi Noerisyah Frsica Amalia dengan judul “Harmoni Sosial Keagamaan 

Masyarakat Islam Dan Kristen di Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti 

Kabupatan Gresik‟‟. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk harmoni 

sosial keagamaan yang dilakukan masyarakat islam dan Kristen.
8
 Penelitian 

Noerisya membahas tentang faktor pendukung dan penghambat  terjadinya 

harmoni sosial di desa Gading Watu. Disinilah letak pembedanya di mana 

penelitian ini akan membahas tentang Interaksi Komunitas Muslim dan Jemaat 

Kristen di Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
 

2. Skripsi Fahmi Aden Wardana dengan judul ``Harmoni Sosial Keagamaan``. 

penelitian ini membahas harmoni sosial keagamaan dalam satu keluarga yang 

berbeda agama di Jalan Kendung kecamatan Benowo Surabaya. Harmoni sosial 

yang tercipta dalam masyarakat menjadi fakta sosial yang sangat penting pada 

kelompok masyarakat yang berbeda di tengah kemajemukan, begitu pula dengan 

penelitian ini yang membahas keharmonisan sebuah keluarga yang berbeda 

agama.
9
 Penelitian Fahmi Aden Wardana membahas tentang keharmonisan antara 

agama islam dan komunitas khonghucu.  Disinilah letak pembedanya di mana 

penelitian ini akan membahas tentang pola kerukunan ummat beragama, 

                                                           
8 Fahmi Aden Wardana, Harmoni sosial keagamaan dalam satu keluarga yang berbeda 

agama di Jalan Kendung kecamatan Benowo Surabaya, Skripsi. (Surabaya: 2018), h. 80. 
9. Noerisyah Frsica Amalia, Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Islam Dan Kristen di 

Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupatan Gresik. Skripsi. (Surabaya: 2017), h. 95   
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Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen di Desa Mata Aallo Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

3. Skripsi Idza Faza Fitriyah dengan judul `` Harmoni Sosial Keagamaan Pada 

Masyarakat Plurar di Dusun Jepit Bayuwangi``. Penelitian ini membahas tentang 

awal mula perkembangan harmoni sosial keagamaan ditengah masyarakat yang 

mempunyai keberagaman agama.
10

 Disinilah letak pembedanya dimana penelitian 

ini akan membahas tentang bagaimana komunitas muslim dan jemaat Kristen 

membangun pola kerukunan umat beragama  di Desa Mata Allo. 

4. Skripsi Ardiansyah dengan judul “ Kerukunan Umat Beragama Antara 

Masyarakat Islam dan Kristen di Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba   

Opu Kabupaten Gowa ” Penelitian ini membahas tentang kerukunan umat 

beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di kelurahan Paccinongang Kec. 

Somba Opu Kab. Gowa. Penelitian ini memberikan batasan masalah yaitu 

Bagaimana bentuk-bentuk kerukunan di Kelurahan Paccinongan Kec. Somba Opu 

Kab. Gowa dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerukunan 

umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di Kelurahan Paccinongang 

Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
11

 Penelitian Ardiansyah Penelitian ini membahas 

tentang Bagaimana bentuk kerukunan umat beragama antara Islam dan Kristen di 

Kelurahan Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Letak  perbedaan penelitian 

ini akan membahas tentang eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di 

tengah-tengah komunitas muslim.   

                                                           
10. Idza Faza Fitriyah, Harmoni Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Plurar di Dusun Jepit 

Bayuwangi, Skripsi. (Surabaya: 2019). h. 90 
11. Ardiansyah. Kerukunan Umat Beragama Antara Masyarakat Islam dan Kristen di 

Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba   Opu Kabupaten Gowa. Skripsi. (Makassar: 2013). h. 

88 



9 
 

 
  

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, maka adapula tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui: 

1. eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah Komunitas 

Muslim di Desa Mata Allo. 

2. Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen membangun pola kerukunan antar umat 

beragama di Desa Mata Allo.  

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Harmoni Keagamaan Komunitas 

Muslim dan Kristen di Desa Mata Allo.  

2. Kegunaan Penelitian 

Dari beberapa tujuan yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian ini 

mempunyai kegunaan baik secara teoretis maupun  secara praktis.  

a. Secara teoretis penelitian ini dapat mendorong peneliti lain untuk melakukan 

studi lanjutan ataupun penelitian komparatif tentang harmoni sosial keagamaan 

dalam ruang dan waktu yang berbeda. sehingga Tentunya, hal ini dapat 

menambah wawasan pembaca terkait harmoni sosial keagamaan hingga menjaga 

kerukunan antarumat beragama. Serta penelitian ini juga diharapkan menjadi 

pengembangan ilmu pengetahuan terkait disiplin ilmu di prodi Studi Agama 

Agama khususnya ilmu sosiologi agama sehingga dapat dijadikan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

b.  Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi pihak pemerintah maupun Lembaga swadaya masyarakat yang ada, 
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serta dapat menentukan kebijakan publik terkait dengan kehidupan sosial 

keagamaan, seperti dalam menjalin komunikasi atas semua kebutuhan perangkat 

kehidupan damai dalam berbangsa dan bernegara.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Harmoni Sosial 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmoni berarti selaras atau serasi, 

sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat, mengenai masyarakat, 

atau suka memperhatikan kepentingan umum.
1
 Sedangkan menurut Enda M.C 

sosial adalah cara tentang bagaimana individu saling berhubungan sosial secara 

baik dan saling menghargai satu sama lain. Harmoni sosial adalah kondisi dimana 

individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial 

juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas.
2
  

Harmoni Sosial suatu keadaan keseimbangan dalam sebuah kehidupan, dua 

kata yang saling berkesinambungan dan memiliki arti kata yang tidak dapat 

dipisahkan merupakan keadaan yang selalu didambakan oleh masyarakat dalam 

kehidupan mereka. Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling 

menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga atau masyarakat. Dari kedua 

gabungan kata tersebut dapatlah diperoleh kesimpulan yang menggambarkan cita-

cita tinggi dari kehidupan bermasyarakat, harmoni sosial tidak akan pernah 

tercapai ketika tidak tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dari 

setiap

                                                           
1
. Meity Taqdir Qodratillah dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013),h. 506. 
2.  Amal Taufiq, “Adaptasi Budaya dan Harmoni Sosial``(Surabaya: 2014), h.27. 
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anggota masyarakat yang tinggal bersama dan memiliki perbedaan. Keberadaan 

manusia bersama dengan sesamanya merupakan. 

Kenyataan yang tidak dapat disangkal. Tidak mungkin hidup tanpa orang 

lain, suatu masyarakat akan berada dalam ketertiban, ketentraman, dan 

kenyamanan bila berhasil membagun harmoni sosial. Banyak hal yang berkaitan 

dengan harmoni sosial, baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, 

pertahanan, dan keamanan. Harmoni kehidupan manusia dalam sistem negara 

bangsa bisa berkembang dengan baik jika pemeluk beragam agama berhenti 

menjadikan Tuhan dan agama yang dipeluknya sebagai topeng kerakusan 

kekuasaan, dan kekayaan materiil. Kecenderungan demikian sering kali terjadi 

akibat kemanusiaan diletakkan sebagai negasi sempurna ketuhanan. The others 

atau keberlainan dalam pandangan multikulturalisme adalah unsur terpenting dari 

kehidupan sosial yang terbuka dan demokratis. The others adalah akar keberadaan 

setiap orang, etnis, bangsa, dan setiap agama atau paham keagamaan.
3
 

Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang 

beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya 

adalah sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dielakkan oleh setiap individu. 

Namun di situlah keindahan sebuah mahluk sosial bila mampu merekat berbagai 

perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami 

toleransi, yang akhirnya akan melahirkan persatuan dan saling mencintai.
4
 Pada 

kenyataannya ditengah masyarakat kita berbagai perbedaan itu kerap 

                                                           
3 . Abdul Munir Mulkhan, “Satu Tuhan Seribu Tafsir‟‟ (Jakarta: Kansius, 2017), 

h.65. 
4 . Benyamin F. Intan dkk., “Kearifan Lokal Masyarakat Nias”, Societas Jurnal Agama dan 

Masyarakat, (Oktober, 2014), h. 247. 
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menjadisumbu pemicu terjadinya konflik horizontal berkepanjangan. Tentu 

banyak variabel penyebab munculnya berbagai konflik. Bahkan bisa jadi konflik 

membara dapat muncul dari sebuah masyarakat yang berasal dari latar belakang 

budaya, ekonomi, suku, dan pendidikan yang sama. Konflik seperti ini kerap 

terjadi pada masyarakat Indonesia yang hidup di pedalaman dan tidak memiliki 

pendidikan memadai untuk mengomunikasikan masalah yang terjadi ditengah 

mereka. Sehingga bagi mereka bahasa otot jauh lebih efektif untuk menyelesaikan 

maslah tersebut ketimbang bahasa otak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa 

berbagai perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu munculnya sebuah konflik bila 

tidak dikelolah dengan baik. 

B. Fungsi Sosial Agama 

a.  Pengertian Agama 

Istilah agama, atau religion dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin 

religio yang berarti agama, kesucian, kesalahan, ketelitian batin, religare, yang 

berarti mengikatkan kembali, pengikatan bersama.
5
 Sedangkan pengertian agama 

dalam bahasa Sansekerta yaitu “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku 

kata yaitu a yang berarti “tidak” dan gama yang berarti “kacau”.
6
 Dalam Kamus 

Sosiologi pengertian agama ada tiga macam yaitu pertama, kepercayaan pada hal-

hal yang spiritual. Kedua, perangkat kepercayaan dan praaktik-praktik spiritual 

yang dianggap sebagai tujuan tersendiri dan ketiga ideologi mengenai hal-hal 

yang bersifat supranatural.
7
  

                                                           
5 . Djamari, Agama Dalam Perspektif Sosiologi  (Bandung: Alfabeta, 2013), h.9.  
6 . Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h.53.  
7 .  Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.430. 
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Suatu definisi adalah konsep luas yang memberi batas terhadap apa yang 

harus dipelajari dalam suatu bidang studi. Untuk memperoleh definisi agama 

secara sosiologis kita perlu mengetahui arti dasar dari agama-agama besar di 

dunia agar definisi kita terarah kepada pengalaman agama umat manusia, lalu 

menelusuri arti agama kemudian membandingkan beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ilmuwan.  

Dalam mendefiniskan agama Hendropuspito mendefinisikan agama adalah 

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

pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didaya gunakannya 

untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya.
8
 Agama 

disebut jenis sistem sosial, yang menjelaskan bahwa agama adalah suatu 

fenomena sosial, sutau peristiwa kemasyarakatan suatu sistem sosial dapat 

dianalisis, karena terdiri atas suatu kelompok kompleks yang saling berkaitan dan 

terarahkan kepada tujuan tertentu. Agama berporos pada kekuatan-kekuatan 

nonempiris yang lebih tinggi dari pada kekuatan manusia dan yang dipercayai 

sebagai arwah roh-roh dan roh tertitinggi. Manusia mendayagunakan kekuatan-

kekuatan tersebut untuk kepentingannya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Yang 

dimaksud yaitu kepentingan atau keselamatan di dalam dunia dan keselamatan di 

dunia lain yang dimasuki manusia setelah kematian.  

Pendapat lain mengenai agama juga diungkapkan oleh Durkheim 

menurutnya agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan 

                                                           
8 .  Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Gunung Mulia, 2019), h.34. 
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dan peribadatan yang berkaitan yang berkaitan dengan benda-benda sakral.
9
 Yang 

dimaksud benda-benda sakral yakni katakanlah benda-benda yang terpisah dan 

terlarang kepercayaan dan peribadatan yang mempersatukan semua orang yang 

menganutnya kedalam suatu komunitas moral. Namun meneganai definisi 

tersebut Emile Durkheim tidak mengulas lebih lanjut mengenai kata sakral. 

Durkheim menekankan peribadatan kolektif, meskipun membiarkan 

kemungkinan-kemungkinan lain tetap terbuka. Definisi yang dikemukakannya 

berhasil menampilkan secara jelas berbagai kegiatan politik atau moral ke dalam 

cakupan gejala keagamaan, dimana pribadatan kolektif memainkan peranan 

penting bagi pelakunya.  

Durkheim menyimpulkan bahwa agama dan masyarakat atau lebih umum 

lagi kesatuan kolektif adalah satu sama. Agama adalah cara masyarakat 

memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk fakta sosial non material. Durkheim 

mengembangkan suatu definisi mengenai religi, bahwa religi merupakan 

sekumpulan keyakinan dan praktek yang berkaitan dengan sesuatu yang sacred, 

yakni sesuatu yang disisihkan dan terlarang, keyakinan-keyakinan dan upacara 

yang berorientasi kepada suatu komunitas moral tunggal dimana masyarakat 

memberikan kesetiaan dan tunduk kepadanya. Maka bagi Durkheim agama pada 

dasarnya merupakan sesuatu yang kolektif.
10

 Untuk membuktikan argumentasi 

definitifnya ini, Durkheim berjuang untuk memberikan pembedaan definitif antara 

agama dan magis. 

                                                           
9 . Betty R. Scharf, Sosiologi Agama, terj. Machnun Husein (Jakarta: Prenada Media, 2014), 

h. 34. 
10 .  Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religiuos Life, terj. Inyak Ridwan (New 

York: Free Press, 2015), h. 8. 
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Ia mengatakan bahwa magis merupakan upaya individual, sementara agama 

tidak dapat dipisahkan dari ide peribadatan dan moral. Dalam karyanya yang 

terakhir The Elementary Forms Religious Life, Durkheim membahas masyarakat 

primitif untuk menemukan akar agama.
11

 Durkheim yakin bahwa ia akan dapat 

secara lebih baik menemukan akar agama itu dengan jalan membandingkan 

masyarakat primitif yang sederhana ketimbang di dalam masyarakat modern yang 

lebih kompleks. Temuannya adalah bahwa sumber agama adalah masyarakat itu 

sendiri. Masyarakatlah yang menemukan bahwa sesutu itu bersifat sakral dan 

yang lainnya bersifat profan, yang biasanya disebut totemisme. Totemisme dilihat 

sebagai tipe khusus fakta sosial non material sebagai bentuk kesadaran kolektif. 

Agama merupakan masalah individual yang sifatnya pribadi atau personal 

yang penuh dengan muatan emosi dan perasaan serta pemikiran-pemikiran dan 

emosi-emosi serta perasaan-perasaan kelompok atau masyarakat yang terwujud 

dalam berbagai tindakan dan gejala keagamaan kelompok atau masyarakat. 

Agama juga menghasilkan keanekaragaman interepetasi dan keyakinan agama 

baik pada tingkat individu maupun tingkat sosial dan kelompok dan bahkan juga 

pada tingkat  masyarakat. 

b. Fungsi Sosial Agama 

Istilah fungsi seperti kita ketahui menunjuk kepada sumbangan yang 

diberikan agama atau lembaga sosial yang lain, untuk mempertahankan keutuhan 

masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan seimbang secara terus 

                                                           
11 .  George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terj. Tribowo B.S (Jakarta Kencana, 2012), 

h.26. 
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menerus. Pemahaman mengenai fungsi agama tidak dapat dilepas dari tantangan-

tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakat. Berdasarkan pengalaman dan 

pengamatan dapat disimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi 

manusia dikembalikan pada tiga hal yaitu ketidakpastian, ketidakmampuan, dan 

kelangkaan.
12

 Untuk mengatasi itu semua manusia lari kepada agama, karena 

manusia percaya dengan keyakinan yang kuat bahwa agama memiliki 

kesanggupan dalam menolong manusia. 

  Durkheim berpandangan bahwa fungsi agama adalah kelompok kohesi 

yang sering dilakukan lewat menghadiri ritual kolektif.
13

 Ia melihat agama 

sebagai refleksi dari kepedulian terhadap masyarakat dia menegaskan bahwa 

moralitas tidak dapat dipisahkan dari agama. Terlepas dari bentuk ikatan antara 

agama dengan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama, 

maka yang jelas dalam setiap masyarakat agama masih tetap memiliki fungsi 

dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Agama sebagai anutan 

masyarakat, terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber 

untuk mengatur normanorma kehidupan. Dalam prakteknya fungsi agama dalam 

masyarakat antara lain: 

1) Berfungsi Sebagai Sosial Control 

Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat 

batin kepada tuntunan ajaran tersebut baik secara pribadi maupun secara 

kelompok. Agama merasa ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma 

                                                           
12 .  Puspito, Sosiologi Agama (Jakarta: Kansius, 2013), h.38. 
13 .  Amal Taufiq dkk., Sosiologi Agama (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.30. 
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susila yang baik yang diberlakukan atas masyarakat maupun manusia umumnya. 

Agama memberi juga sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang 

melanggarnya dan mengadakan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. 

Sebagaimana adanya hukum adat merupakan suatu kompleks kebiasaan dengan 

kodrat moral yang bervariasi. Berkat ketaatanya kepada hukum adat masyarakat 

merasa ikut mengambil bagian dalam keselamatan dan bersatu dengan hukum 

alam. Maka ikatan yang sakral itu sewaktu-waktu harus diperbaruhi kembali 

melalui upacara keagamaan. Pengawasan dan berlakunya hukum adat itu 

dilakukan secara rinci baik dalam tingkah laku sehari-hari maupun dalam kejadian 

yang khusus. Dalam masyarakat dimana adat dan agama masih menjadi satu maka 

pengawasan-pengawasan atau kontrol atas hukum yang tidak tertulis itu 

dilaksanakan oleh kepala adat atau yan g sekaligus tokoh agama.  

Fungsi agama bagi masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut agama 

meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi kehidupan 

moral warga masyarakat, agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah 

moral yang dianggap baik dari serbuan destruktif dari agama dan dari sistem 

hukum negara modern, dimana nilai hukum adat yang baik masih dapat 

ditingkatkan atau disempurnakan agama-agama mengadakan inkulturasi, 

pelanggaran terhadap hukum adat maupun hukum negara atau yang berdimensi 

moral dikenai sangsi-sangsi. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama 

yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut baik secara pribadi 

maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai 

norma sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan 
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sosial.
14

Ajaran agama secara individu maupun kelompok karena pertama agama 

secara instansi merupakan norma bagi pengikutnya, kedua agama secara dogmatis 

atau ajaran mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis atau wahyu atau 

kenabian. 

Pendukung utama teori ini adalah Emile Durkheim yang melihat konsep 

sakral sebagai ciri khas dari agama. Ia mendasarkan pandangannya pada 

penelitian terbaru tentang toteisme antara suku aborigin Australia. Durkheim 

melihat toteisme sebagai bentuk asli dan sederhana dari agama. Menurutnya 

analisis bentuk sederhana ini, agama bisa memberikan pola bangunan untuk 

agama yang lebih kompleks. Durkheim menegaskan bahwa moralitas tidak bisa 

dipisahkan dari agama. 

2) Berfungsi Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas Sosial 

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki 

kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan 

membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-

kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa agama rasa 

persaudaraan itu bahkan dapat mengalahkan rasa kebangsaan. Integrasi sosial 

tercipta dalam masyarakat karena rasa solidaritas sosial. Rasa solidaritas sosial 

diperlukan dalam masyarakat pluralitas agama. Sebagaiman Durkheim dalam 

penelitiannya ia mencari prinsip yang mempertalikan anggota masyarakat. Emile 

Dhurkeim menyatakan agama harus mempunyai fungsi. Agama bukan ilusi, tetapi 

                                                           
14 .  Middya Botty, “Agama dan Perubahan Sosial Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama”, 

Istinbath, No. 15 Th. XIV, (Juni, 2015), h.35-50. 
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merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan 

sosial. 

Fakta sosial yang dikemukakan Durkheim menjelaskan bahwa dalam 

masyarakat terdapat adanya cara bertindak manusia yang umumnya terdapat pada 

masyarakat tertentu yang sekaligus memiliki eksistensi sendiri, dengan cara dan 

dunianya sendiri terlepas dari manifestasimanifestasi individu. Masyarakat secara 

paling sederhana dipandang oleh Durkheim sebagai kesatuan integrasi dari fakta-

fakta sosial.
15

 Kesatuan sosial yang saling berhubungan dengan sifat-sifat khas 

mereka yang unik. Masyarakat terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau 

kontrak sosial melainkan adanya faktor yang lebih penting yaitu kesadaran 

kolektif.  

Setidaknya dijumpai dua sifat kesadaran kolektif yakni exterior dan 

constrain. Exterior merupakan kesadaran yang berada diluar individu, yang sudah 

mengalami proses internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan moral, 

agama, nilai, dan sejenisnya. Sedangkan constrain adalah kesadaran kolektif yang 

memiliki daya paksa terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika hal 

itu dilanggar. Ada dua tipe constrain yang disebut oleh Durkheim yaitu represif 

dan restitutif.
16

 Agama memainkan peranan yang fungsional, karena agama adalah 

prinsip solidaritas sosial.
17

 

                                                           
15 .  Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 89.  
16 . I.B. Wirawan, ``Teori-teori dalam Tiga Paradigma`` (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), h. 17. 
17 .  Syamsuddin Abdullah, ``Agama dan Masyarakat`` (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

2013), h.31. 
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Menurut Durkheim masalah sentral dari eksistensi sosial adalah masalah 

keteraturan bagaimana mencapai solidaritas sosial dalam masyarakat. Masyarakat 

dengan tipe yang berbeda-beda mencapai solidaritas sosial dengan cara yang 

berbeda pula. Pada masyarakat pramodern, tradisional dimana manusia hidup 

dengan cara yang hampir sama satu sama lain, solidaritas dicapai secara kurang 

lebih otomatis.
18

 Emile Durkheim mengambil pendekatan kolektivitas terhadap 

pemahaman mengenai masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. 

Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja sebagai perekat sosial. 

Dalam hal ini dapat berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut 

bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif. Dengan menjadikan fakta 

solidaritas sosial sebagai unsur dasar dalam masyarakat, maka dia membagi 

masyarakat kedalam kedua tipe dengan cara pembagian solidaritas sosial yang 

bersifat mekanis dan organis sebagai berikut: 

a. Solidaritas Mekanik 

Pada masyarakat-masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga-warga 

masyarakat belum mempunyai diferensisasi dan pembagian kerja Lagi pula para 

warga masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan kesadaran 

yang sama pula. 

Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat primitif, 

kesadaran tersebut terbentuk karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama 

dan memerlukan keterlibatan secara fisik. Solidaritas tersebut mempunyai 

kekuatan yang sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antar sesama. 

                                                           
18 .  Pip Jones,`` Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post 

modernism``` (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.46. 
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Tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar 

individu sangat rendah.
19

 Dalam solidaritas mekanik, individu memiliki tingkat 

kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap 

individu dapat mencukupi keinginannya tanpa tergantung dengan individu lain. 

Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanik ini ditandai dengan adanya 

kesadaran kolektif yang kuat, yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-

kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama. Dimana ikatan kebersamaan 

tersebut terbentuk karena adanya kepedulian diantara sesama. Solidaritas mekanik 

biasanya terdapat pada masyarakat yang tinggal di pedesaan, karena rasa 

persaudaraan dan kepedulian diantara mereka biasanya lebih dari pada masyarakat 

perkotaan. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan terutama 

oleh fakta nonmaterial, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama, atau 

oleh apa yang biasa ia sebut sebagai kesadaran kolektif. 

Dalam masyarakat primitif, Durkheim percaya bahwa solidaritasnya bersifat 

mekanis, sebab manusianya belum terbagi-bagi dan masih terikat oleh 

persahabatan, ketetanggaan, dan kekerabatan seolaholah mereka diikat dengan 

kekuatan eksternal saja. Anggota masyarakat ini memiliki kesamaan satu sama 

lain dan mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun 

pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh 

setiap individu.
20

 Didalam sorotannya terhadap masyarakat, Durkheim menaruh 

perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis 

                                                           
19 . John Scott, „‟Teori Sosial: Masalah-masalah sosial dalam Sosiologi’’ (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), h.80. 
20 . George Ritzer, Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan 

Mutakhir Teori Sosial Postmodern) (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), h.93.   
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solidaritas yang terdapat didalam masyarakat. Solidaritas tersebut mempunyai 

kekuatan yang sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antara 

sesama. Pada masyarakat ini belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam 

hal pekerjaan karena pada dasarnya setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-

sama atau gotong royong. Hubungan sosial yang terjadi di antara anggota 

masyarakat cenderung akrab dan didasarkan pada sistem nilai yang sama. Contoh 

masyarakat dengan solidaritas ini adalah masyarakat pedesaan yang masih 

tradisional. Pada umumnya masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan yang sama 

yaitu petani. 

Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis terdapat kaidah-

kaidah hukum yang represif. Kaidah hukum dengan sanksi represif biasanya 

mendatangkan penderitaan bagi pelanggarpelanggarnya. Sanksi tersebut 

menyangkut hukum pidana. Tujuan utama dari dari hukum yang ada ialah untuk 

memenuhi sentimen kelompok, tetapi apabila masyarakat sudah menjadi lebih 

kompleks dan solidaritasnya berpangkal pada differensiasi manusia, maka orang 

tidak lagi dapat memperoleh kesenangan hanya dengan melepaskan kemarahan 

kepada orang lain. 

b. Solidaritas Organik 

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas 

dasar perbedaan, mereka justru dapat bertahan dengan perbedaan yang ada 

didalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua orang memiliki pekerjaan 

dan tanggung jawab yang berbeda. Masingmasing anggota masyarakat tidak lagi 

dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan ditandai oleh saling 
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ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Solidaritas organik 

biasanya terdapat dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. 

Solidaritas organik didasarkan pada perbedaan-perbedaan fungsional akibat 

adanya pembagian kerja atau spesialisasi, sehingga individu-individu merasa 

perlu bersatu untuk saling melengkapi sehingga menjadi satu keutuhan.
21

  

Kerangka teori yang dianggap relevan untuk menganalisis objek penelitian 

tersebut, dipilih yang paling memadai, tepat, baik dan mengena terhadap 

permasalahan yang ada. Maka untuk menjelaskan penelitian Harmoni Sosial 

Masyarakat Islam dan Kristen di desa mata allo peneliti menggunakan paradigma 

fakta sosial dengan teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emile 

Durkheim. Solidaritas Mekanik dan Solidaritas organik mempunyai berbagai 

macam perbedaan diantaranya yaitu, solidaritas mekanik relatif berdiri sendiri 

atau tidak bergantung kepada orang lain dalam hal kerja, kesadaran kolektif 

tinggi, terjadi di masyarakat sederhana, primitif, dan tradisional, kerja tidak 

terorganisir, beban lebih berat, individualis rendah, dan represif yaitu tidak bisa 

dipaksa diri. Sedangkan solidaritas organik adalah saling berkaitan dan 

mempengaruhi dalam pembagian kerja, dilangsungkan oleh masyarakat yang 

kompleks, ciri dari masyarakat modern atau perkotaan, kerja terorganisir dengan 

baik, beban ringan, individualis tinggi, dan adanya pembagian kerja. 

Terdapat dua agama yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakatnya 

yaitu agama Islam dan Kristen. Walaupun tidak seimbang jumlah penduduknya 

namun kondisi tersebut tidak mengkhawatirkan akan terjadinya konflik. Kondisi 
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. Fredian Tonny Nasdian, Sosiologi Umum (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2015), h.27. 
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masyarakat di kecamatan Bontomarannu selama ini terlihat rukun kesadaran 

untuk saling bergotong-royong sangatlah kuat dan kerja sama diantara mereka 

berimplikasi pada terciptanya solidaritas diantara masyarakat yang beragama 

Islam dan Kristen. Berdasarkan realitas kondisi masyarakat maka teori yang 

relevan sebagai analisisnya yaitu teori sosial Emile Durkheim yang termasuk ke 

dalam paradigma fakta sosial. Yang mana masyarakat plural tidak bisa dihindari 

yang mampu memberikan semangat tersendiri untuk menciptakan harmoni sosial 

sehingga muncul beberapa hal yang melatarbelakangi masyarakat beragama Islam 

dan Kristen dalam menciptakan solidaritas sosial. 

Harmoni sosial keagamaan masyarakat Islam dan Kristen yang terbangun 

lebih mengarah solidaritas mekanis yaitu dapat dilihat dari kondisi sosial 

masyarakat persamaan hidup gotong royong, kemudian mereka terlibat dalam 

aktivitas bersama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Perbedaan yang ada 

tetap menjadikan mereka solid karena ikatan bersama karena ikatan bersama yang 

di bangun antara masyarakat Islam dan Kristen. 

C. Bentuk-bentuk Harmoni Sosial Keagamaan 

a.  Kerukunan Intern Umat Beragama 

Yang dimaksud dengan kerukunan intern masing-masing agama adalah 

terciptanya saling pengertian kesatuan bahasa dan pendapat diantara penganut 

suatu agama agar terbinanya persatuan dan kesatuan.
22

 Kerukunan intern masing-

masing agama ini juga berarti, menjauhkan diri dari segala perselisihan dan 

pertikaian dalam diri sendiri tetapi senantiasa membina kerjasama dan hubungan 

                                                           
22

. Zaidan Djauhary, Kerjasama Sosial Kemasyarakatan (Jakarta: Proyek Pembinaan 

Kerukunan Hidup Beragama, 2014), h.4. 



26 
 

 
  

yang harmonis. Meskipun dalam suatu agama terdapat berbagai aliran namun hal 

tersebut tidak mengurangi rasa kesatuan dan persatuan yang dihayati secara 

bersama dari ajaran agama sebagai titik tolak kebenaran agama tersebut 

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan oleh seluruh pemuka agama agar 

pertentangan dan perpecahan yang mungkin timbul diantara pemuka atau 

pemimpin agama yang bersifat pribadi jangan sampai mengakibatkan perpecahan 

diantara para pengikutnya apalagi sampai mengakibatkan perpecahan. Karena 

salah satu faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya ketidaksamaan atau 

berbedanya pemahaman dan interpretasi terhadap beberapa aspek pokok dari 

ajaran agama, disamping itu adanya faktor-faktor lainnya yang ikut 

melatarbelakangi dan mempengaruhi terjadinya gejala tersebut. 

b. Kerukunan Antarumat Beragama 

 Toleransi hidup beragama bukan suatu bentuk campur aduk melainkan 

terwujudnya ketenangan, saling harga menghargai dan kebebasan yang sepenuh-

penuhnya bagi setiap penduduk dalam menjalankan ibadah menurut keyakinan 

masing-masing.
23

 Bahkan sebenarnya lebih dari itu antar semua pemeluk agama 

harus dapat dibina kegotong royongan di dalam pembangunan masyarakat kita 

sendiri demi kebahagiaan bersama. Masalah kehidupan beragama dikalangan 

masyarakat merupakan masalah yang sangat peka, bahkan merupakan masalah 

yang paling rawan terjadi. Beberapa kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, 

karena adanya ketegangan-ketegangan antara satu penganut agama dengan agama 

lain terjadinya interaksi sosial yang negatif tidak jarang sampai menimbulkan 
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. Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 

2015), h.138. 
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konflik yang menuai dan mengganggu perkembangan masyarakat diduga salah 

satu penyebabnya adalah karena sikap fanatisme. 

Disamping itu mungkin juga hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor 

lainnya seperti adat-istiadat, beragamnya kelompok atau etnis dengan ciri dan 

sifatnya tersendiri. Kerukunan antar umat beragama telah lama dirasakan 

kepentingannya, hal ini timbul oleh kesadaran dan perasaan senasib dan sebangsa 

dalam negara Republik Indonesia. Kerukunan yang dimaksud disini menghargai 

antara penganut agama yang lain. Sesama umat beragama perlu menunjukkan 

kelapangan dada, keterbukaan serta pengendalian diri untuk menempatkan 

kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan. 

c.  Kerukunan Umat Beragama Dengan Pemerintah 

 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.
24

 Yang dimaksud dengan kerukunan 

antara umat beragama dengan pemerintah ialah terjadinya hubungan yang serasi 

dan harmonis 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 

                                                           
24 Djauharys,” Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama”, Toleransi Media Ilmiah 

Komunikasi Umat Beragama, (Juni 2014), h. 25.  
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batin, terutama dalam tahapan pembangunan sekarang ini umat beragama perlu 

berpartisipasi secara aktif dan konstruksi. 

     Untuk mencapai kerukunan ini demi terciptanya keselarasan, keserasian, dan 

keharmonisan maka pemerintah telah mengambil langkah, dengan adanya 

berbagai peraturan dan keputusan yang mengatur hubungan manusia Indonesia 

yang beragama dalam hal ini Departemen agama adalah instansi yang mempunyai 

tugas dan tercapainya kehidupan Agama yang rukun dengan pemerintah.  

 Pemerintah bertugas memberi bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan 

fasilitas untuk mendorong terlaksananya hidup keagamaan di Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud oleh Pancasila dan UUN 1945. Tugas dan tanggung 

jawab ini disebabkan oleh kedudukan umat beragama dalam kedudukan ganda 

yaitu kedudukan sebagai umat beragama dan kedudukan sebagai warga negara. 

Kedua kedudukan ini saling mengisi, apabila salah satu diantaranya 

dikesampingkan maka akan terganggu keseimbangan yang akhirnya tidak 

menguntungkan. 

D. Teori Interaksi Sosial 

 Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan 

hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial di 

dalam kegiatan interaksi sosial yang dilakukan. Hasil interaksi sosial sangat 

ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak 

yang terlibat dalam interaksi ini. Hubungan timbal balik antarmanusia harus 

memiliki kriteria yaitu: 1) Harus ada perilaku yang jumlahnya lebih dari satu. 

Kriteria ini merupakan prasyarat mutlak sebab tidak akan mungkin terjadi aksi 
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dan reaksi dari tindakan manusia jika tidak ada teman atau lawan yang terlibat 

dalam proses tersebut. 2) Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan 

simbol-simbol. Yang dimaksud dengan sombol-simbol dalam hal ini adalah 

benda, bunyi, gerak, atau tulisan yang memiliki arti. 3) Memiliki dimensi waktu 

(yaitu lampau, kini, dan mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang 

berlangsung. Interaksi sosial akan senantiasa terjadi di dalam ruang dan waktu, 

artinya kapan dan dimana. 4) Dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari 

sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat. Interaksi 

sosial dilihat dari bentuknya yaitu terdapat dua bentuk yang pokok, yaitu integrasi 

dan konflik.  

 Mukti Ali memberikan panduan dasar dalam merencanakan persiapan 

interaksi dengan pemeluk agama lain, sehingga sasaran dan tujuan dialog antar 

umat beragama dapat tercapai, yakni sebagai berikut:
25

 

 1. Memahami unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam setiap agama, sejarah, 

dan peradabannya 

 2. Menghormati integritas agama dan kebudayaan orang lain  

    3. Memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan antar agama yang harmonis  

    4. Mengukuhkan komitmen bersama untuk menciptakan kehidupan yang adil 

 5. Memperkaya kehidupan spiritual dan agama 

 Menurut Gillin dan Gillin, terdapat dua macam proses sosial yang timbul 

sebagai bentuk adanya interaksi sosial yaitu proses secara asosiatif dan proses 

secara disosiatif.
26

 

                                                           
25

 Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 

159. 
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1. Proses Asosiatif  

Proses sosial secara asosiatif merupakan interaksi sosial yang berkaitan 

dengan bentuk-bentuk asosiasi berupa hubungan/gabungan, seperti: 

 a. Kerja sama, merupakan usaha bersama yang dilakukan antara individu atau 

kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kerja sama akan muncul apabila 

terdapat umpan balik antara suatu individu dengan individu lainnya, antara 

individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya. 

Adapun bentuk-bentuk dalam kerja sama yaitu kerukunan yang mencakup gotong 

royong, bargaining berupa perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara 

dua pihak atau lebih, ko-optasi berupa adanya penerimaan unsur-unsur baru, 

koalisi berupa kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan 

yang sama, dan join-venture berupa kerja sama antara pengusaha dengan proyek-

proyek tertentu. 

b. Akomodasi, merupakan usaha untuk menangani suatu perselisihan tanpa 

merusak fisik lawan agar kepribadiannya tidak hilang. Dalam hal ini tujuan 

akomodasi bergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapi. Adapun 

tujuannya antara lain yaitu untuk mengurangi perselisihan antara orangperorangan 

atau kelompok dengan kelompok, untuk mencegah perselisihan sementara waktu, 

untuk menjalin terjadinya kerja sama, dan sebagai usaha agar terjadi penyatuan 

antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. 

                                                                                                                                                                
26

 Mochamad Ardiansyah, Kontak Dan Interaksi Sosial Masyarakat Berdasarkan Tipologi 

Perumahan Kelurahan Tunggulwulung Dan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, 

Jurnal. UJ:eprints.itn.ac.id, 2013. 
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c. Asimilasi, merupakan usaha yang muncul apabila terdapat kelompokkelompok 

yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama 

sehingga kelompok-kelompok tersebut saling menyesuaikan diri. 

2.  Proses Disosiatif  

Proses sosial secara disosiatif merupakan interaksi sosial yang berkaitan 

dengan bentuk-bentuk yang dapat memperenggang hubungan seperti: 

a. Persaingan, yaitu usaha untuk saling unggul antara orang perorangan atau 

kelompok antar kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan atau 

memperebutkan objek yang sama. 

b.  Kontraversi, yaitu suatu proses interaksi sosial antara orang perorangan atau 

kelompok antar kelompok, untuk memenuhi tujuannya dengan cara 

menantang dan menimbulkan pertikaian dengan pihak lawan. 
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BAB. III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

lapangan. Peneliti terjun ke lapangan, yaitu di desa Mata Allo untuk 

mengumpulkan data dan mendeskripsikan tentang eksistensi jemaat Kristen dalam 

bermasyarakat di tengah-tengah komunitas Muslim, bagaimana komunitas 

Muslim dan jemaat Kristen membangun pola kerukunan umat beragama, dan 

faktor apa yang mempengaruhi terjadinya harmoni sosial keagamaan komunitas 

Muslim dan Kristen di desa Mata Allo. Pilihan model kualitatif  ini untuk 

menghindari distorsi atau penyimpangan makna atas data. Hal ini penting 

mengingat kajian ini berkutat pada realitas sosial berdimensi keagamaan yang 

terkait erat dengan kesadaran maupun tindakan seseorang. Selanjutnya segenap 

hasil pengumpulan data beserta analisisnya diaktualisasikan secara kritis 

deskriptif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Mata Allo, Kecamatan 

Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas 

keragaman agama yang dianut oleh masyarakat di lokasi tersebut, yang dipilih 

dengan asumsi bahwa tingkat toleransi di desa tersebut tergolong tinggi sehingga 

dapat tercermin harmoni sosial keagamaannya. 
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B. Metode Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis  

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat interaksi sosial 

komunitas Muslim dan jemaat Kristen yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. Seperti memahami dan mendeskripsikan eksistensi  

jemaat Kristen dalam bermasyarakat, bagamaina membangun pola kerukunan 

antar ummat beragama, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni 

keagamaan Komunitas Muslim dan Kristen di Desa Mata Allo.   

2. Pendekatan Fenomenologis 

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis Untuk mendapatkan data 

tentang harmoni sosial keagamaan Islam-Kristen, peneliti melalui metode 

kualitatif yang dipadu dengan pendekatan fenomenologi, maka persoalan proses 

konstruksi, kontrol, distribusi nilai-nilai dalam kerukunan antarumat beragama di 

Bontomarannu Gowa yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dijelaskan 

secara menyakinkan. Di samping itu data yang diperlukan masalah model yang 

dibangun dan bagaimana hasil konstruksi kerukunan antarumat beragama 

tersebut, berupa gagasan dan pemikiran maupun keterlibatan aktif masyarakat 

Muslim-Kristen 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. 
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3. Pendekatan Theologis 

Pendekatan theologis dipahami sebagai ilmu yang berguna untuk mencari 

ataupun menemukan pemahaman keagamaan dari suatu ajaran sehingga lebih 

dapat dipertanggung jawabkan secara normatif. Pendekatan ini digunakan untuk 

melihat penganut agama dalam melrelisasikan ajaran maupun keyakinannya 

dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi , dan 

wawancara secara langsung kepada informan. Hal ini dilakukan karena peneliti 

ingin belajar memahami, mendeskripsikan dan menganalisa dari komunitas 

Muslim dan Kristen di Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu sebagai faktor 

terbentuknya kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat multikultural.   

Kriteria pemilihan informan secara purposive didasarkan pada keterlibatan 

mereka secara langsung dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama 

ditempatkan sebagai sumber data primer. Sedang ketidakterlibatan mereka dalam 

menegakkan kerukunan antarumat beragama ditempatkan sebagai sumber data 

skunder, karena informasi tersebut berupa petunjuk yang dipakai untuk 

menentukan informan utama (key informant)
1
 yang dijadikan kriteria penentuan 

informan secara purposive. 

 

 

                                                           
1.  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 127. 
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D. Teknik Penentuan Informan 

Kriteria penentuan informan komunitas Islam-Kristen di desa Mata Allo 

kecamatan Bontomarannu Gowa dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu (1). 

Kelompok struktural, dari pemerintahan maupun dari lembaga-lembaga pengelola 

kerukunan antarumat beragama, (2). Tokoh agama dan tokoh masyarakat.  

E. Instrumen Penelitian  

Dalam hal mengakuratkan data penelitian, penulis menggunakan instrumen 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Instrumen penelitian digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian yang dapat menguji atau menjawab pertanyaan 

yang telah dirumuskan karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam 

mengambil kesimpulan.
2
 Adapun yang menjadi pedoman instrumen penelitian ini 

yaitu: 

1. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulan data dengan 

memperoleh langsung dari sumbernya melalui tanya jawab mengenai Harmoni 

Sosial Keagamaan.
3
  

2. Dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki catatan tertulis seperti buku, kegiatan 

dan sebagainya, untuk memperoleh data deskriptif mengenai lokasi penelitian. 

 

                                                           
3 Dr. Muljono Damopolli, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin Pres 

Cipta, 2013), h. 69. 
4 Dr. Muljono Damopolii, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin Press Cipta, 

2013), h. 66.  
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F. Teknik Pengumpulan data dan Analisis data 

1. Teknik Pengumpulan 

Untuk memperoleh gambaran tentang konstruksi masyarakat Muslim dan 

Kristen di Bontomarannu Gowa, peneliti menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap 

kehidupan sosial keagamaan kedua kelompok seperti di Gereja, masjid, mushala, 

dan tempat-tempat pertemuan yang lain. Peneliti mengamati secara langsung 

proses terjadinya relasi sosial antara masyarakat Muslim dan Kristen , baik relasi 

bidang ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan.  

Sementara wawancara banyak dilakukan dengan cara terbuka (tidak formal) 

dengan subjek penelitian seperti kunjungan ke kantor desa, tempat-tempat ibadah 

seperti masjid, mushala, Gereja, dan dialog di tempat-tempat berkumpulnya 

massa. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan 

permasalahan yang diajukan. 

2. Analisis data 

Peneliti menggunakan teknik analisa dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, serta 

memfokuskan pada hal yang penting dalam pengambilan data terkait 

dengan masalah penelitian serta pengelompokan data sesuai dengan 

masing-masing topik permasalahan yang telah diajukan. 

2. Penyajian Data, merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dari teks 

yang bersifat naratif untuk mempermudah memahami apa yang terjadi. 
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3. Penarikan Kesimpulan, merupakan proses pengambilan intisari data yang 

telah disajikan sehingga hasil yang ingin dicapai dapat menghasilkan 

informasi yang mengandung makna yang luas walaupun disajikan dalam 

bentuk singkat, 

4. Mengadakan pemeriksaaan ulang dengan informan, didasarkan pada 

kesimpulan tahap ketiga. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan 

yang dapat mengaburkan makna persoalan yang sebenarnya.
4
 

 

 

                                                           
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, cv, 

2014), h. 245.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 

1. Peta Wilayah Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

 Peta Kabupaten Gowa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa 

 

  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 



39 
 

 
 

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 4.1 

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.
1
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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 4.2 

Banyaknya 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. 

3. Geografi dan Iklim Kecamatan Bontomarannu 

Kecamatan Bontomarannu merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gowa, dimana wilayanya terletak di bagian timur Kabupaten Gowa 

dengan Ibukota Kecamatan yaitu Balang-balang yang berjarak sekitar 9 kilometer 

dari kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Kecamatan Bontomarannu 

mempunyai batas-batas yaitu sebelah utara kecamatan Pattalassang, sebelah 

selatan Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar, Sebelah barat adalah 

Kecamatan somba opu dan sebelah timur Kecamatan Parangloe. 

Berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005 , kecamatan Bontomarannu terdiri 

atas 6 desa yaitu : Desa Sokkolia, Desa Pakatto, Desa Nirannuang, Desa Mata 

Allo, desa Romangloe, dan Desa Bili-bili dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan 

Borongloe, Kelurahan Bontomanai, dan kelurahan Romanglompoa dengan 25 

jumlah dusun / lingkungan. Dengan Luas daerah administrasi kecamatan 

Bontomarannu adalah 52,63 Km2 dengan jumlah penduduk sebesar 41.016 jiwa 

pada tahun 2020 yang terdiri dari 20.352 jiwa penduduk laki-laki dan 20.664 jiwa 

penduduk perempuan. 

Berdasarkan kondisi wilayah Kecamatan Bontomarannu, maka 

pengembangan wilayah sebagian besar untuk kawasan budi daya pertanian yakni 

seluas 3.298,60 Ha. Selain sektor pertanian, yang menjadi sumber utama 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Jeneberang
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pendapatan masyarakat, adapula sektor lain yaitu perikanan, perkebunan, 

peternakan dan pertambangan. 
2
 

4. Kondisi Geografis Desa Mata Allo  

Gambar 4.2 

Sumber: https://www.google.com/maps/Desa Mata Allo 

 

 Pada gambar 4.2 menunjukkan letak Desa Mata Allo, yang kita bisa liat 

di dalam garis merah.
3
   

Menurut Keterangan  H .Haeriming Kepala Desa Mata Allo Memberikan 

informasi tentang Desa Mata Allo  

“Desa Mata Allo yang meliputi 3 Dusun diantaranya Wirabuana, Berdikari I 

dan Berdikari II, dengan jumlah penduduk 1.583 dari 563 KK.”
4
 

 

Berdasarkan topografi wilayah, Desa Mata Allo termasuk wilayah dataran 

rendah dengan luas 4,3 Km2 . Batas wilayah administratif Desa Mata Allo sebagai  

                                                           
2 https://www.bps.go.id/ (Diakses 6 Agustus 2022) 
3 https://www.google.com/maps/  (Diakses 6 Agustus 2022) 
4 Bapak H .Haeriming (54 Tahun), Kepala Desa Mata Allo, “Wawancara”: Di Desa Mata 

Allo, Tgl. 8 Agustus 2022   

https://www.google.com/maps/
https://www.bps.go.id/
https://www.google.com/maps/
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berikut: 

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pakatto  

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Romangloe  

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Nirannuang  

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sokkolia 

Wilayah Desa Mata Allo sendiri berada di bagian timur ibukota Kecamatan 

Bontomarannu dengan jarak +5 km dengan waktu tempuh +15 menit dari ibu kota 

kecamatan, +13 km dengan waktu tempuh +30 menit dari ibu kota kabupaten dan 

+23 km dengan waktu tempuh +1 jam dari ibu kota provinsi. Keadaan wilayah 

Desa Mata Allo sebagian besar merupakan daerah yang pemanfaatannya besar 

adalah perkebunan dan hanya sebagian kecil untuk pemukiman masyarakat. 

5. Kondisi Demografi Desa Mata Allo 

 Hasil sensus pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Mata Allo sebesar 1.583 jiwa. Penduduk Desa Mata Allo adalah penduduk yang 

homogenya 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 data suku diatas jelas bahwa rata-rata penduduk Desa Mata 

Allo merupakan pendatang yang berasal dari berbagai etnis di Indonesia. 

Keberagaman asal usul penduduk ini adalah pengaruh dari keberadaan lembaga 

RINDAM VII WRB yang merupakan asal terbentuknya pemukiman di Desa Mata 
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Allo. Tercacat dalam data statistik kependudukan Desa Mata Allo sebanyak 60% 

adalah pendatang. Sementara sisanya yaitu 40% adalah penduduk lokal dari desa 

tetangga. Perkembangan penduduk saat ini cenderung tetap dengan pertambahan 

penduduk setiap tahunnya hanya 0-0,5 pertahun.  

Tabel 4.3 

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin Total 

1 Laiki-laki 784 

2 Perempuan 799 

Jumlah 1583 

Sumber: Data Desa Mata Allo Tahun 2022 

 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki-laki 784 dan Perempuan 799 

dengan Jumlah 1.583. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. 

Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM 

yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan 

pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Tingkat pendidikan di 

Desa Mata Allo rata-rata tamat SMA setelah tamat SMA beberapa melanjutkan 

pendidikannya ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya minat 

masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sarana pendidikan 

yang ada di Desa Mata Allo hanya 1 buah TK yang bealokasi di kompleks asrama 

TNI, namun jarak yang jauh menjadi kendala tersendiri bagi anak-anak usia dini 

untuk memanfaatkannya.  
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Tabel 4.4 

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mata Allo Tahun 2022 

Sumber: Data Desa Mata Allo Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di 

Desa Mata Allo  yaitu 1.583 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk 

Desa Mata Alla mayoritas berpendidikan SMA, yang berjumlah 410 jiwa. Dan 

adapun yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi itu sebanyak 103 

orang. Sedangkan yang tidak sekolah itu berjumlah 318 orang. Hanya ada satu 

Sarana pendidikan yang berada di lingkungan Desa Mata Allo, Yaitu Paud SPAS 

Mata Allo yang merupakan TK bagi anak-anak Desa Mata Allo yang berjumlah 

49 orang. Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang 

berikunya mereka harus keluar desa untuk melanjutkan pendidikannya.   

 

 

NO Pendidikan Total 

1 Belum Sekolah 44 

2 TK 49 

3 SD 358 

4 SMP 301 

5 SMA 410  

6 Perguruan Tinggi 103 

7 Tidak Sekolah 318 

Jumlah 1.583 



47 
 

 
 

4.5 

Banyaknya penduduk menurut agama di desa mata allo 

No. Agama Jumlah 

1 
Islam 950 

2 
Kristen 633 

3 
Hindu 0 

4 
Budha 0 

5 
Khonghucu 0 

Total 
1.583 

Sumber: Data Desa Mata Allo Tahun 2022 

Berdasarkan data Desa diatas mengenai banyaknya penduduk menurut 

agama di Desa Mata Allo, yang beragama Islam sebanyak 950 jiwa dan yang 

beragama Kristen sebanyak 633 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa 60% 

masyarakat Desa Mata Allo beragama Islam dan 40% Beragama Kristen.  

a. Keadaan Masyarakat Muslim dan Jemaat Kristen Desa Mata Allo Kecamatan 

Bontomarannu. 

Keadaan di lingkungan menunjukkan kehidupan yang bermasyarakat serta 

hidup berdampingan bersama-sama antara muslim dan Kristen dimana mereka 

juga saling menjujung tinggi nilai tolerasi dan keharmonisan sosial 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 sana 

memiliki tempat beribadah mereka masing-masing, seperti masyarakat Muslim 
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yang memiliki Masjid dan jemaat Kristen yang juga memiliki Gereja didalam satu 

desa.      

B. Eksistensi Jemaat Kristen dalam Bermasyarakat di Tengah-tengah 

Komunitas Muslim di Desa Mata Allo. 

 

Dalam proses kehidupan masyarakat yang dinamis memungkinkan akan 

terjadi suatu proses sosial yang didalamnya terdapat suatu proses interaksi antara 

jemaat Kristen dengan komunitas Muslim  yang meliputi berbagai  aspek 

kehidupan, seperti pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Jemaat 

Kristen mendapatkan tempat untuk berinteraksi ditengah-tengah komunitas 

muslim dengan keikut sertaanya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan dilingkungan desa Mata Allo, hal tersebut menjadi bukti yang dapat 

memperlihatkan keberadaan mereka dalam bermasyarakat.  

Menurut Zakaria Lempang, Pendeta Jemaat Kristen Di Desa Mata Allo, 

mengenai Eksistensi Jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah 

Komunitas  Muslim disekitarnya mengatakan bahwa:  

“Jemaat Kristen disini mendukung program pemerintah desa, serta aktif 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, baik didalam lingkungan desa mata 

allo maupun kegiatan di desa sekitarnya, termasuk melakukan bakti sosial.”
5
  

Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan oleh informan di atas , Ridwan A. 

mengungkapkan hal serupa. Beliau berkata bahwa: 

“setiap ada acara ataupun kegiatan yang di adakan di desa Mata Allo ini para 

warga yang beragama Kristen juga ikut turut menghadiri acara. bahkan 

Salah satu staf desa juga ada yang beragama Kristen”
6
 

                                                           
5 Bapak Zakaria Lempang  (62 Tahun), Pendeta Jemaat Kristen, “Wawancara”: Desa Mata 

Allo, Tgl. 20 July 2022   
6 Ridwan A. (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Mata Allo, 22 july 2022.  
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 Pernyataan yang telah dipaparkan oleh informan diatas, dibenarkan oleh 

ibu Yanti, mengatakan bahwa: 

 “memang betul saya staf di kantor desa Mata Allo, yang beragama Kristen, 

dulu saya ada dua orang staf desa yang beragama Kristen, tapi teman saya 

yang satu sudah mengundurkan diri, jadi tinggal saya orang Kristen yang jadi 

staf desa disini”
7
 

Penjelasan yang tetap sejalan dengan ungkapan informan sebelumnya 

diungkapkan oleh Bapak Supriadi  yang merupakan Imam Desa Mata Allo selaku 

tokoh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa: 

”kami dan komunitas Islam yang lain, di sini tidak membatasi diri dalam 

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

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

menunjukkan ke eksistensiannya dalam bermasyarakat di desa ini .” 
8
 

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi 

Jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah Komunitas Muslim di Desa 

Mata Allo ini sudah membuktikan bahwa mereka para jemaat Kristen tetap 

memperlihatkan keeksistensiannya dalam bermasyarakat disekitarnya dengan 

ditunjukkan melalui keberadaan dan keaktifan mereka dalam keikut sertaan untuk 

berpartisipasi disetiap kegiatan ataupun acara yang dilaksanakan di desa mata allo. 

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

sosial, budaya, ekonomi dan agama.  

Keberadaan jemaat Kristen di desa Mata Allo tidak membuat Komunitas 

Muslim terganggu, karena jemaat Kristen sangat menghargai agama yang ada di 

sekitar nya, begitupula Komunitas yang memeluk Agama Islam sangat 

                                                           
7 Yanti (29 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Mata Allo, 22 juli 2022. 
8 Supriadi (34 Tahun)Selaku Imam Desa Mata Allo Allo Kecamatan Bontomarannu, 

Wawancara, Gowa, 21 Juli 2022 
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menghargai agama yang ada di sekitar nya sehingga masyarakat hidup harmonis 

dan bahagia. Di Desa Mata Allo banyak pelajaran yang di perlihatkan msyaratakat 

nya tentu nya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, Jemaat Kristen dan 

Komunitas Muslim di Desa Mata Allo meujukkan eksistensinya, yang paling 

terasa eksistensinya yakni kedua agama yang berdeda menjujung tinggi nilai 

toleransi, sehingga ketikan kita berada di dalam desa tersebut maka kita akan 

merasakan kedamaian walaupu kita berada di tengah-tengah perbedaan.      

Menurut Yanti Tokoh Masyarakat Desa Mata Allo menjelaskan bahwah: 

“Desa Mata Allo merupakan Desa yang sangat unik karena desa ini 

memiliki multicultural, yakni keberagaman budaya yang menggambarkan 

kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang 

berbeda dalam suatu negara. Hal itu menjadikan desa ini memiliki keunikan 

yang sangat luar biasa. Dan luar biasanya juga perbedaan agama di sini 

tidak membuat perpecahan melainkan harmoni kebahagiaan yang kita 

semua  ciptakan.”
9
 

 

Eksistendi jemaat Kristen dan Komunitas Muslim di Desa Mata Allo sangat 

luarbiasa karena masyarakat nya memiliki kultur yang berbeda di dalam satu desa 

sehingga eksistensi agama di sana sangat kuat, dapat dilihat dari bagaimana 

orang-orang di Desa Mata Allo sangat ramah, baik, dan tidak sukar untuk saling 

membantu. 

Adapun kebiasaan yang unik di lakukan oleh Komunitas Muslim di desa 

Mata Allo yakni setiap ada dari salah satu Jemaat Kristen yang meninggal dunia 

maka para masyarakat dari komunitas muslim yang ada disana akan turut hadir 

untuk turut berduka cita dan adapun dari mereka komunitas Muslim juga ikut 

                                                           
9 Yanti (29 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Mata Allo, 22 juli 2022. 

 



51 
 

 
 

membantu Jemaat Kristen dalam menyediakan makanan yang akan di hidangkan 

dan dibagikan kepada semua masyarakat yang datang kerumah duka, sehingga 

komunitas Muslim juga bisa mengkonsumsi makanan yang di sediakan dalam 

acara kematian Jemaat Kristen tersebut.  hal ini merupakan bentuk kepedulian 

Komunitas Muslim dalam bermasyarakat, hal ini juga merupakan  bentuk 

penghargaan yang sangat tinggi terhadap perbedaan agama. Begitu pulah Jemaat 

Kristen. Saat Komunitas Muslim mengalami duka meninggal dunia, Jemaat 

Kristen akan menghadiri kematian tersebut dan tidak lupa mendoakannya dan 

mengantar jenazah nya hingga ke pemakaman. Dari hal tersebutlah kita dapat 

melihat bahwa para jemaat  Kristen juga menunjukkan kepeduliannya serta 

keberadaanya terhadap komunitas Muslim di desa Mata Allo.                 

C. Peran Komunitas Muslim dan Jemaat Kristen Membangun Pola kerukunan 

Antar Umat Beragama di Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu. 

Interaksi yang baik akan membuat Susana harmonis dan membuat keadaan 

semakin kondusif serta mengurangi terjadinya konflik antar masyarakat 

beragama. Salah satu cara membangun pola kerukunan antar ummat beragama 

adalah dengan melakukan komunikasi yang baik antar sesama ummat beragama, 

Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama antar pemeluk 

agama yang sama maupun yang berbeda.  

Rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam hal. Misal, perijinan 

pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah, tidak saling mengejek dan 

mengganggu umat lain, atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila 

memang sudah waktunya. 
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Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap toleransi. Hal ini 

sangat penting demi menjaga tali kerukunan umat beragama. Selalu siap 

membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, 

terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Misalnya, di suatu daerah di Desa 

Mata Allo mengalami bencana alam. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk 

agama Islam. Bagi Anda yang memeluk agama lain, jangan lantas malas untuk 

membantu saudara sebangsa yang sedang kesusahan hanya karena perbedaan 

agama. 

Selalu jagalah rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa 

yang mereka anut. Misalnya dengan selalu berbicara halus dan tidak sinis. Hal ini 

tentu akan mempererat kerukunan umat beragama. Bila terjadi masalah yang 

menyangkut agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling 

menyalahkan. Para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat 

diperlukan peranannya dalam pencapaian solusi yang baik dan tidak merugikan 

pihak manapun, atau mungkin malah menguntungkan semua pihak. 

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana masyarakat Muslim dan Jemaat 

Kristen membangun pola kerukunan antar ummat beragama di Desa Mata Allo 

maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan penulis 

melalu wawancara menghasilkan Analisa sebagai berikut:        

Menurut Donata Saranga Ketua Komisi Gereja Toraja Desa Mata Allo 

mengatakan bahwa 

“Dalam Membangun Pola  Kerukunan Antar Umat Beragama, Jemaat 

Kristen merealisasikannya melalui keikut sertaan mereka pada setiap 
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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. “
10

 

Supriadi yang merupakan Imam Desa Mata Allo juga Mengungkapkan hal 

serupa. Beliau berkata: 

“komunitas muslim di desa mata allo juga memiliki antusias yang tinggi 

untuk membangun pola kerukunan antar umat Beragama, di liat dari pola 

kehidupan dan interaksi sosial yang menjujung tinggi  nilai keberagaman 

yang juga didasari oleh kesadaran mereka akan pentingnya saling menjaga 

kerukunan agar terciptanya kedamaian dalam hidup berdampingan bersama 

umat beragama lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua 

masyarakat yang ada di desa mata allo.
11

   

Dari pernyataan narasumber diatas mengenai bagaimana masyarakat muslim 

dan jemaat kristen membangun pola kerukunan umat beragama peneliti  dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat muslim dan jemaat Kristen membangun pola 

kerukunan antar umat Beragama dengan cara berinteraksi dengan menjujung 

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

anggota masyarakat dalam keadaam harmoni yang mengarah ke pola-pola kerja 

sama, tanpa adanya kerja sama yang di lakukan oleh tokoh masyarakat maka tidak 

akan terwujud harmoni sosial keagamaan.  

Pada realita sosial terdapat seperangkat tata aturan yang mengatur prilaku 

masyarakat. Jika anggota masyarakat dalam keadaan mematuhi tata sturan ini, 

maka pola-pola harmoni sosial yang mengarah pada kerja sama antar masyarakat 

akan tercipta. Harmoni sosial ini akan menghasilkan integrasi sosial, yaitu pola 

                                                           
10 Dona (40 Tahun) Selaku Ketua Komisi Gereja Pakatto Desa Mata Allo Kecamatan 

Bontomarannu, Wawancara, Gowa, 7 Agustus 2022. 
11 Supriadi (34 Tahun)Selaku Imam Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu, 

Wawancara, Gowa, 8 Agustus 2022.  
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sosial dimana para masyarakatnya dalam keadaan bersatu padu membangun kerja 

sama. 

Dengan kerja sama yang baik maka interaksi terhadap sesama penganut 

agama akan berjalan dengan baik, sehingga dalam hal ini penulis mewawancarai 

beberapa responden yang mengetahui masalah kerja sama yang terjalin antara 

kominutas muslim dan Kristen di Desa Mata Allo.   

Menurut pak Jufri kepala dusun berdikari mengenai bagaimana kerja sama 

antara komunitas Muslim dan Kristen  mengatakan bahwa: 

“Kerja sama pada masyarakat disini baik-baik saja. Semua masyarakat 

selalu ikut dalam kegiatan sosial di desa seperti kerja bakti atau gotong 

royong. Ketika diadakan kerja bakti semua masyarakat biasanya akan turun 

membantu selama mereka berada di rumah dan tidak punya kesibukan baik 

dari masyarakat islam maupun Kristen ikut serta dalam kegiatan kerja bakti 

atau yang biasa kami sebut berdikari bersih”
12

 

 

Kerja sama juga tidak hanya meliputi pekerjaan yang dilakukan secara 

bersamaan, tetapi juga dalam hal kepedulian seperti menjenguk orang sakit atau 

membantu seseorang yang terkena musibah. Untuk mengetahui kepedulian 

masyarakat di Desa Mata Allo, penulis mewawancarai pak Ridwan yang  

Mengatakan bahwa: 

“saya melihat masyarakat disini sangat peduli  ketika satu dari mereka 

mendapat musibah baik dari sesama muslim maupun dari mereka yang 

Kristen. Ketika ada masyarakat muslim yang  sedang sakit maka mereka 

para masyarakat Kristen yang tinggal bertetangga akan bergantian datang 

menjenguk. Hal itu pula yang dilakukan sebaliknya ketika ada masyarakat 

Kristen yang sakit masyarakat muslim pun bergantian datang menjenguk”
13

 

                                                           
12 Jufri (46), tokoh masyarakat, wawancara, Mata Allo, 18 juli 2022. 
13

 Ridwan A. (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Mata Allo, 22 july 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah laksanakan, menunjukkan 

bahwa mereka para komunitas Muslim dan Kristen memiliki tingkat kepedulian 

yang tinggi antar sesama umat beragama yang mereka tunjukkan dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan mereka, dimana hal tersebut dapat meningkatkan 

keharmonisan sosial.   

D. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Harmoni Keagamaan Komunitas 

Muslim dan Kristen di Gowa    

 

1. Faktor eksternal 

 

a.  Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama 

 

Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh serta peranan 

yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Tokoh 

masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang 

terjadi. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada harmoni sosial keagamaan 

juga yaitu tokoh agama. 

Tokoh Agama merupakan salah satu tokoh yang mempengaruhi terjadinya 

harmoni sosial, tokoh agama adalah orang yang di pilih oleh masyarakat yang di 

anggap mempunya keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai 

wawasan ke agama yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitar nya  

dengan kepercayaan penuh dari masyarakat, para tokoh masyarakat dan tokoh 

agama akan menjadi alat control di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan 

suasana yang kondusif dan hubungan yang harmonis antara pemeluk agama islam 

dan Kristen. Sebagaimana yang diungkapkan  bapak Supriadi yang merupakan 

Imam desa Mata Allo bahwa: 
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“Tokoh Agama merupakan salah satu orang yang berpengeraruh dalam 

setiap unsur keagamaan, datang di acara kematian salah satu kegiatan yang 

sering di hadiri oleh tokoh agama, serta Masyarakat Muslim dan jemaat 

Kristen lainnya. Acara kematian ini merupakan salah satu bentuk ke 

harmonisan yang sangat luar biasa, walaupun kita beda agama kita tetap 

menghadiri acara kematian ”.
14

  

 

         Sedangkan ibu yanti mengemukakan pendapat mengenai peran tokoh agama 

dan tokoh masyarakat, yaitu:  

 “Semua umat beragama mempunyai tugas untuk menjalin silaturahmi 

ataupun interaksi sosial yang baik agar masyarakat terhindar dari pertikaian. 

Peran tokoh masyarakat apalagi tokoh agama sangat penting karena 

merekalah orang-orang yang akan memberikan tauladan serta contoh yang 

lebih baik lagi kepada masyarakat lainnya mengenai keharmonisan sosial 

keagamaan”
15

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran tokoh agama sangat luar biasa 

besar, tokoh agama memiliki peran yakni tokoh agama menyampaikan 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengajak dan mengarahkan 

masyarakat untuk melakukan hal-hal positif, meningkatkan sikap keagamaan 

masyarakat, memantau kondisi keagamaan masyarakat, mengadakan kegiatan-

kegiatan keagamaan, mengadakan pertemuan tokoh masyarakat, membimbing dan 

pengarahkan masyarakat, memberikan nasehat, membangun interaksi sosial, 

harmoni sosial, dan toleransi, ini merupakan faktor yang di terapkan oleh tokoh 

agama di Desa Mata Allo karena mampu menciptakan harmoni sosial Agama 

b.Peran Pemerintah 

 

Pemerintah dalam masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab demi 

terwujudnya harmoni sosial keagamaan. Pemerintah dan aparatur desa harus lebih 

                                                           
14 Supriadi (34 Tahun)Selaku Imam Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu, 

Wawancara, Gowa, 8 Agustus 2022 
15 Yanti (29 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Mata Allo, 22 juli 2022. 
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intens melakukan interaksi kepada masyarakat, baik Muslim maupun Kristen, dan 

melibatkan seluruh elemen masyarakat dan para tokoh agma dalam sebuah 

kegiatan sosial seperti musyawarah, kerja bakti, dan lain sebagainya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni sosial keagamaan 

Yaitu adanya peran pemerintah disetiap kegiatan sosial yang terjadi 

dilingkungannya dalam hal ini pemerintah Desa Mata Allo, di setiap hari penting 

seperti memperingati hari kemerdekaan, pemerintah desa membuat suatu kegiatan 

lomba yang di laksanakan oleh kepalah Desa mata allo. Pemerintah ataupun staf 

desa Mata Allo mengadakan juga kerja bakti di lingkungan desa Mata Allo 

bersama Masyarakatnya baik dari komunitas Muslim maupun dari Kristen, semua 

ikut dalam kegiatan gotong royong tersebut. Hal itu merupakan salah satu bentuk 

kegiatan yang dapat menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan dalam 

menciptakan keharmonisan sosial di Desa Mata Allo. 

2. Faktor internal  

 

a. Kesadaran Masyarakat 

 

Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan 

kesatuan dengan menganut paham toleransi yang di dalam nya mengandung 

makna sosial yang tinggi, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan 

agama antar sesama manusia, sehingga mampu menciptakan harmoni sosial, jika 

kesadaran masyarakat kurang terhadap perbedaan agama maka yang akan terjadi 

adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Yang berdampak pada ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, 

dan kebudayaan, yang memandang masyarakat dan kebudayaan nya sendiri lebih 
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baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini 

mendorong konflik antarkelompok, terjadinya konflik ras, antarsuku, atau agama 

terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara, karena pemerintah sulit 

membangun kebijakan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. 

 Menurut Ibu Dorce, Masyarakat dan Jemaat Kristen di Desa Mata Allo 

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.” 
16

 

 

Penjelasan yang tetap sejalan dengan ungkapan informan sebelumnya di 

ungkapkan juga oleh Bapak Supriadi. Beliau mengatakan bahwa:  

“hal yang penting yang  kita selalu ingatkan juga pada diri kita masing-

masing serta kepada masyarakat Desa Mata Allo yaitu kesadaran diri bahwa 

kita berada ditengah-tengah perbedaan, dimana kita harus saling memahami 

perbedaan tersebut. Dengan adanya kesadaran yang baik untuk saling 

memahami serta saling menghargai, kita semua bisa hidup damai dan 

harmoni”  

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah laksanakan, dan dengan 

ungkapan dari para narasumber, penulis dalam menyimpulkan bahwa kesadaran 

masyarakat di Desa Mata Allo memang mereka miliki. Baik dari komunitas 

Muslim maupun dari masyarakat Kristen tetap memiliki kesadaran yang membuat 

                                                           
16 Dorce (58 Tahun)Selaku Masyarakat dan Jemaat Kristen Desa Mata  Allo Kecamatan 

Bontomarannu, Wawancara, Gowa, 9 Agustus 2022 



59 
 

 
 

mereka dapat hidup berdampingan dengan damai hingga mencipkan 

keharmonisan sosial yang di hasilkan dari kesadaran masyarakat Desa Mata Allo. 

Kesadaran Masyarakat sangat penting akan perbedaan agama yang telah ada 

sejak dulu. Paham Toleransi merupakan bentuk upaya penghargaan atas 

perbedaan, tetapi di balik toleransi terdapat intoleran yang merupakan bentuk 

penolakan terhadap toleransi, cara mengatasinya yaitu dengan cara  tidak 

memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan 

sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap 

suku bangsanya lebih baik, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, 

maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk 

mencapai tujuan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dari pada 

kesejahteraan orang lain. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah 

komunitas muslim disekitarnya ditunjukkan melalui keaktifan mereka 

dalam keikut sertaan untuk berpartisipasi disetiap kegiatan ataupun acara 

yang dilaksanakan di desa mata allo. Adapun  Kegiatan atau acara yang 

selalu  mereka ikuti itu baik dari segi aspek sosial, budaya, ekonomi dan 

agama.  

2. Komunitas muslim dan jemaat Kristen dalam membangun pola kerukunan 

antar umat beragama memulainya 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 pola kehidupan yang saling menghargai 

setiap perbedaan dan interaksi sosial yang mengarah pada pola-pola kerja 

sama  yang dilakukan komunitas muslim dan jemaat Kristen di desa mata 

allo. 

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni Agama yakni adanya 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi tokoh 

masyarakat, tokoh agama hingga peran pemerintah, dan faktor internal 

meliputi kesadaran masyarakat. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa implikasi yang bisa menjadi 

pertimbangan dan perhatian agar terciptanya keadaan yang damai dan harmoni. 

Adapun beberapa implikasi tersebut yakni: 

1. Masyarakat mata allo diharapkan tetap memelihara dan menjaga hubungan 

yang baik antar sesama umat beragama sehingga keharmonisan antara satu 

sama lain dapat tetap terjalin dengan baik.  

2. Semua golongan masyarakat baik dari komunitas muslim maupun jemaat 

Kristen ikut berperan dalam menjaga dan melestarikan sikap toleransi 

antar umat beragama sehingga kesadaran akan saling menghargai dan 

saling menghormati dapat menjadi suatu kebiasaan yang akan 

menciptakan keharmonisan sosial keagamaan.  
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1. Berapa jumlah masyarakat yang ada di Desa Mata Allo? 

2. Sejak kapan gereja ini berdiri ? 

3. Berapa Jumlah Pengurus yang ada? 

4. Bagaiamana bentuk struktur organisasi yang ada? 

5. Bagaimana kedaan masyarakat Desa Mata Allo ? 

6. Bagaimana eksistensi jemaat Kristen dalam bermasyarakat di tengah-tengah 

Komunitas Muslim disekitarnya? 

7. Bagaimana Masyarakat Muslim dan Jemaat Kristen membangun pola 

kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Bontomarannu? 

8. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya Harmoni Keagamaan   Masyarakat  

Muslim dan Kristen di Kecamatan Bontomarannu? 

9. Kendala apa yang menjadi penghambat dalam membangun harmoni sosial 

antar ummat beragama? 
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