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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  
Arab 

 ا

Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak 
dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba ب
 

B 
 Be 

 ta ت
 

T 
 Te 

 ṡa ث
 

ṡ 
 es (dengan titik di atas) 

 Jim J ج
 Je 

 ḥa ح
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 kha خ
 

Kh 
 Ka dan ha 

 dal د
 

D 
 De 

 ذ
żal 

 
Ż 
 zet (dengan titik di atas) 

 ra ر
 

R 
 Er 

 zai ز
 

Z 
 Zet 

 sin ش
 

S 
 Es 

 syin ش
 

Sy 
 es dan ye 

 ṣad ص
 

ṣ 
 

es (dengan titik di 
bawah) 

 ḍad ض
 

ḍ 
 

de (dengan titik di 
bawah) 

 ط
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di 
bawah) 

 ظ
ẓa 

 
ẓ 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain‘ ع
 

‘ 
 apostroft erbalik 

 غ
gain 

 
G 
 Ge 

 ف
fa 
 

F 
 Ef 

 ق
qaf 

 
Q 
 Qi 
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab,seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 kaf ك
 

K 
 Ka 

 ل
lam 

 
L 
 El 

 mim و
 

M 
 Em 

ٌ nun 
 

N 
 En 

 wau و
 

W 
 We 

 ha ـه
 

H 
 Ha 

 hamzah ء
 

’ 
 Apostrof 

 ya ى
 

Y 
 Ye 

Tanda Nama Huruf 
Latin Nama 

 fathah A A ا َ

 ا َ
Kasra

h 
I I 

 ا َ
Dama

h 
U U 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya’ Ai a dan i ى يَ 

 fathah dan ى وَ 
wau Au a dan u 
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Contoh: 

ي فَ   kaifa :ك 

َ ل   haula :ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

اتَ   mata : ي 

ي ي    rama : ر 

 qila : ل ي مَ 

تَ  و   ً  yamutu : ي 

4. Tā’ marbūṭah  

Transliterasi Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ 

marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الْ  ط ف الَ  ةَ  ض  و   raudah al-atfal :  ر 

ه ة َ ان ف اض  ي ُ ةَ  د   ً  al-madinah al-fadilah :  ا ن 

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

َى َا      ... ... fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ىي
 damah dan wau u i dan garis di atas ى و
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ة َ  ً  al-hikmah :  ا ن حك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بَُّ  rabbana: ر 

ي ُ ا  najjaina: َ جَّ

كَ   al-haqq : ا ن ح 

ىَ   nu“ima : َ عِّ

وَ  د   aduwwun‘ : ع 

Jika huruf َىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrahَّى يmakaia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

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

َب يَ  ر   Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

صَ   ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

ن ة َ ن س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا نسَّ
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ف ة َ  al-falsafah : ا ن ف ه س 

 al-biladu : ا ن ب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ و  ي ر   ta’murun : ت أَ 

عَ   ‘al-nau : ا نَُّو 

ءَ   syai’un : ش ي 

تَ  ر   umirtu : أ ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah(الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

َالله َ  ٍ ي   billahب اَللهdinullah : د 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالله َ  ً ح  َر  َف ي   hum fi rahmatillah : ه ى 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal  (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

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

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahuluioleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 



 
 

xv 
 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta‘ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

  

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn) 

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

Nama  : Susanti 

Nim : 50100120005 

Judul : Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Membangun Toleransi 
Beragama di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja 

Penelitian ini mengkaji tentang pola komunikasi masyarakat dalam 
membagun toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten 
Tana Toraja. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk 
menegetahui: 1). Bagaimana pola komunikasi masyarakat dalam membangun 
toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja    
2) Bagaimna bentuk-bentuk toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan 
Rano Kabupaten Tana Toraja. Desa Rano memiliki keberagaman agama yakni 
Islam dan Kristen, meski memeiliki keberagam agama dalam satu desa 
namun hubungan komunikasi dan toleransi antara umat terjalin dengan baik.   

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 
pendekatan Komunikasi. Pengumpulan data melakukan dengan pengamatan 
(observasi) wawancara dengan informan penelitian 1. Petrus Andalo (Toko 
agama) 2. Wahyudin Buja (Tokoh masyarakat) 3. Samsul Bakri (Imam Mesjid) 
4. Purwati Tangdiesak (Masyarakat)  dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
data yaitu pengumpula data, reduksi data, penyajian data, dan penerikan 
kesimpulan dan verifikasi.   

Hasil penelitian ini yaitu bentuk pola komunikasi yang terjadi pada 
masyarakat di Desa Rano yaitu komunikasi kelompok melaui Pola Roda,  
dilakukan dengan memberikan fatwa dan nasehat kepada masyarakat untuk 
menjaga kerukunan dan saling bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Komunikasi antarpribadi melalui Pola Bintang, dilakukan saat masyarakat 
Desa Rano tengah berada di kegiatan kemesyarakatan seperti acara 
membantu masyarakat dalam  bekerja sama dalam hal gotong royong dimana 
masyarakat saling membantu tanpa imbalan/pamri untuk menyelesaikan 
tugas bersama. Bentuk-bentuk toleransi beragama dilakukan dengan 
kerjasama dalam kegiatan bakti social,  kerjasama dalam bidang ekonomi, 
menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, dan Adat 
Istiadat   Sebagai Bentuk Toleransi Beragama di desa Rano. 

Implikasi penelitian ini untuk menciptakan  Desa Rano yang lebih 
toleran. Kuncinya adalah komunikasi yang baik, peran aktif tokoh 
masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama anatar lembaga. Degan 
upaya bersama, kita bisa mewujudkan desa Rano yang damai dan harmonis, 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang bersifat pluralitas, 

karena memiliki keberagaman masyarakat dilihat dari etnis, bahasa, agama, 

dan budaya. Dari keragaman inilah dapat memberikan dampak yang baik 

karena mengikat satu sama lain, begitu sebaliknya dapat menjadi buruk 

karena perbedaan dan mempunyai konsep pemikiran bahwa kelompoknya 

yang paling benar secara mutlak. Tata kehidupan berbangsa dan bernegara, 

“Bhinneka Tunggal Ika” menjadi jati diri Indonesia sebagai bentuk wujud 

pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia dan pancasila sebagai ideologi 

negara berfungsi sebagai pedoman dasar norma untuk menjaga 

keharmonisan masyarakatnya.1 

Komunikasi adalah suatu proses yang mana suatu ide dialihkan dari 

komunikan (sumber informasi) kepada satu penerima atau lebih dengan 

maksud mengubah perilaku. Faktanya komunikasi adalah suatu yang tidak 

bisa dipisahkan dari aktivitas sosial manusia. Dalam komunikasi dikenal 

dengan pola-pola tertentu sebagai manifestasi perilaku manusia dalam 

melakukan komunikasi. Joseph A. Devito membagi pola komunikasi menjadi 

empat bagian, diantara komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, 

komunikasi publik, dan komunikasi massa. 

 Berkomunikasi adalah hal yang penting dalam menciptakan suatu 

hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terbukti 

                                                         

1 Nahna Nailussa’adah, ‘Komunikasi Intrapersonal Praktik Moderasi Beragama Di 
Kalangan Mahasiswa Uin Walisongo Tesisno Title’, 2022, 1. 
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bahwa seluruh hari kita digunakan untuk berkomunikasi. Dalam hal ini 

komunikasi berperan penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 

agar komunikasi menjadi lebih efektif. Hampir setiap orang membutuhkan 

hubungan sosial satu sama lain, dan kebutuhan ini terpenuhi melalui 

pertukaran pesan yang berfungsi sebagai sebagai jembatan untuk 

mempersatukan manusia melalui komunikasi.2 

Salah satu pola komunikasi yang perlu diperhatikan dalam indikator 

toleransi  beragama adalah pendekatan yang menghormati dan menghargai 

perbedaan. Menghormati perbedaan dalam komunikasi melibatkan sikap 

terbuka, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman agama. Dalam 

konteks ini, penting bagi individu atau kelompok untuk menghindari sikap 

yang mengekang atau mengutuk keyakinan agama orang lain, dan sebaliknya, 

membangun ruang untuk diskusi yang inklusif dan saling memahami.  

Selain itu, pola komunikasi yang efektif dalam indikator toleransi 

beragama melibatkan mendengarkan aktif dan empati. Mendengarkan aktif 

melibatkan kemampuan untuk benar-benar memahami apa yang sedang 

dikatakan oleh pihak lain, tanpa menghakimi atau memutarbalikkan pesan 

mereka. Dalam konteks toleransi beragama, mendengarkan aktif 

memungkinkan individu atau kelompok untuk melihat perspektif yang 

berbeda dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai agama mereka. Empati juga 

penting dalam membangun hubungan yang harmonis, di mana individu atau 

kelompok dapat merasakan dan memahami perasaan, pengalaman, dan 

tantangan yang dihadapi oleh orang lain.3 

                                                         

2 Aldy dwi mulyana, ‘Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Membangun Toleransi 
Beragama (Studi Deskriftif Interaksi Masyarakat Islam Dan Budha Dalam Membangun 
Keharmonisan Di Daerah Labuan Pandeglang)’, Journal Information, 2.30 (2013), 1. 

3 Koko Adya Winata and others, ‘Pola Komunikasi Efektif Dalam Moderasi Beragama: 
Membangun Dialog Harmonis’, Jurnal Pendidikan, 8.2 (2020), 14–15. 
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Negara Indonesia dilihat dari sisi agama adalah negara yang mengakui 

banyak agama dan keberadaan agamanya dijamin baik mengenai 

pertumbuhan dan perkembagannya. Agama yang secara resmi diakui 

pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Protesta, Hindu, Budha,  

Kong Hu Chu, dan Penganut kepercayaan. Dari agama-agama tersebut, 

terjadilah perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan 

perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik dapat 

menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai 

dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kedamaian, hidup saling 

menghormati, dan saling tolong menolong.4 

Setiap agama memiliki budaya, adat istiadat, model berpakain di hari-

hari besar serta lambing keagamaan, semua itu adalah wujud eksistensi dan 

identitas dari masing-masing agama tersebut. Terlepas dari itu secara tidak 

langsung juga menimbulkan sikap toleransi ataupun kerukunan antara 

ummat beragama Sehingga bisa dibayangkan apabila dalam suatu desa 

khususnya desa  Rano terdapat dua agama yang  dianut masyarakat  yaitu 

agama Islam dan Kristen. Sehingga diperlukan cara untuk menghindari 

adanya konflik yang timbul akibat perbedaan keyakinaan untuk menciptakan 

kerukunaan antara umat beragam.5 

Desa Rano  merupakan salah satu desa di Kabupaten Tana Toraja 

dengan masyarakat Islam dan Kristen di dalamnya. Berdasarkan  data di 

kelurahan Desa Rano, jumlah penduduk Desa Rano terdiri atas  227KK, yang 

terdiri atas 629 laki-laki dan 569 perempuan. Penganut agama Islam di Desa 

                                                         

4 Arfenti Amir and others, ‘Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Lembang 
Dewata" Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja 1’, 1, 2021, 56. 

5 Yola Maissia, ‘Interaksi Sosial Umat Islam Dan Hindu Studi Desa Ramayana 
Kecamatan Raden Intan Lampung" 1444 H / 2022 M Interaksi Sosial Umat Islam Dan Hindu 
1444 H / 2022 M’, 2022, 3–4. 
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Rano ada 1.051 jiwa sedangkan jumlah Penganut agama Kristen ada 127 jiwa. 

Hal ini membuktikan bahwa meski agama islam minoritas namun hubungan 

komunikasi antar keduanya terjalin sangat baik. 

Kebudayaan beragama merujuk pada kesamaan identitas dimana 

kesamaan tersebut dapat membentuk sebuah kelompok yang merupakan 

hasil dari sebuah interaksi dalam masyarakat yang hidup di suatu tempat. 

Pembentukan kelompok atau budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penentu, antara lain pandangan hidup, bahasa dan symbol, skema kognitif, 

kepercayaan dan sikap, konsep waktu, jarak dan ruang, agama, serta 

hubungan sosial.6 

Masyarakat Tana Toraja khususnya yang ada di Kecamatan Rano  Desa 

Rano ialah masyarakat yang menganut agama atau kepercayaan yang 

berbeda dan tinggal dalam satu rumah, maupun yang tinggal secara 

berdampingan dengan umat beragama lain meskipun menganut agama yang 

berbeda tetapi mereka mampu hidup dalam bertoleransi atau saling 

menghargai dan saling berkomunikasi dengan baik. Kerja sama yang rukun 

bisa terjadi, apabila diantara mereka saling membutuhkan, saling menolong, 

saling membantu, mampu menyatukan pendapat dan berkomunikasi dengan 

baik.  

Umat yang memiliki agama yang berbeda dan yang tinggal dalam satu 

rumah selalu menampakkan toleransi pada hari-hari raya besar dengan 

saling memberi baik berupa barang ataupun makanan contohnya pada saat 

umat yang beragama Muslim merayakan hari raya Idul Fitri maka umat yang 

beragama Nasrani  memberikan barang yang berupa sarung ataupun baju. 

                                                         
6 Nabilatul Khumairoh, ‘Pola Komunikasi Antara Masyarakat Muslim Dan Masyarakat 

Hindu Di Rw 01 Kelurahan Laban Gresik’, Skripsi (Fakultas Dakwan Dan Ilmu Komunikasi 
Universitas Isalam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020, h.6. 
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Begitupun juga pada saat umat Nasrani merayakan hari raya natal atau tahun 

baru maka umat Muslim juga memberikan baju atau kue kepada umat 

Nasrani sebagai tanda saling menghargai antar sesama umat yang beragama 

lain.  

Selanjutnya dalam konteks sosial, mereka mengedepankan 

kebersamaan, seperti gotong royong dan tolong menolong. Mereka sangat 

mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini mengindikasi 

bahwa komunikasi yang terbangun merupakan kunci  hubungan sosial yang 

baik diantara dua umat beragama itu. Meskipun memiliki agama yang 

berbeda tetapi mereka tetap saling menghargai dan saling menghormati 

antara sesama agama. 

Toraja sendiri dihuni oleh penduduk dengan mayoritas beragama 

Nasrani atau Kristen. Masyarakat Toraja khususnya yang ada di desa Rano 

menganut agama yang berbeda merupakan hal yang biasa, ada yang Kristen, 

Islam, dan ini sama sekali bukan menjadi persoalan bagi sebuah rumpun 

keluarga maupun masyarakat untuk hidup secara berdampingan, hal ini di 

karenakan adanya interaksi sosial di antara masing masing umat beragama 

yang mempunyai nilai-nilai acuan yang berbeda-beda sesuai dengan latar 

belakang kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, suku dan agama.  

Setiap manusia cenderung untuk  berkomunikasi, berinteraksi, dan  

bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak lahir pun manusia 

disebut sebagai makhluk sosial. Komunikasi sangat di perlukan dalam sebuah 

hubungan yang berbeda agama, hal ini sebagai salah satu alternatif dalam 

menciptakan hubungan yang harmonis. Melihat bagaimna komunikasi 

memeiliki peran besar yang sangat penting dalam menciptakan hubungan 

harmonis anatara agama yang berbeda. Seperti yang terajdi di desa Rano 
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meskipun memiliki agama yang berbeda tetapi mereka tetap saling 

menghargai dan saling menghormati antara sesama agama dan 

berkomunikasi denga baik. 

 Dalam penelitian ini peneliti tertarik meneliti tentang Pola 

komunikasi  yang terjadi di masyarakat dalam membangun toleransi 

beragama Di desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja dimana 

masyarakatnya yang ada di Desa Rano menganut agama atau kepercayaan 

yang berbeda- beda yang tinggal dalam satu rumah dengan menganut agama 

Kristen dan Islam maupun yang hidup secara berdampingan dengan umat 

yang beragama lain. Toleransi juga terlihat pada masyarakat Desa Rano pada 

saat perayaan hari raya natal dimana umat Muslim memperbolehkan umat 

Kristiani menggunakan lokasi Mesjid sebagai tempat parkir bagi umat 

Nasrani yang datang melaksanakan Ibadah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui secara lebih jelas 

bagaimana pola komunikasi antar agama pada masyarakat Muslim dan 

Kristen yang terjadi di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. 

Penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian ilmiah yang dibahas dalam 

skripsi yang berjudul:“Pola komunikasi masyarakat dalam membangun 

toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana 

Toraja” Fokus Penelitian dan Deskristif Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan 
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mana yang tidak relevan.7 Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus 

penelitian ini adalah pola komunikasi dan agama (Islam dan Kristen 

2. Deskripsi Fokus 

a. Pola komunikasi merupakan bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat diterima dengan baik. 

b. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan 

menghargai antara umat beragama serta memberikan kebebasan 

seseorang melakukan apa yang dia kehendak dengan tidak 

megorbankan prinsip-prinsip yang ada. 

c. Agam Islam dan kristen. Kedua agama  ini merupakan agama yang 

sering disorot sebab berbalik satu sama lain. Agama Islam lebih 

dikenal dengan agama Rahmatan lil alamin atau Rahmat bagi seluruh 

alam. Sedangkan agama kristen dikenal dengan Alla sebagai 

penyelamat di dalam Yesus Kristus. Pembahasan kedua agama ini 

pada penelitian ini dikarenakan di Desa Rano kecamatan Rano Tana 

Toraja terdapat dua agama yang memiliki penganut cukup banyak, agama 

Islam dan kristen. Untuk menjalin hubungan yang baik sesama penganut 

agama perlu adanya pola komunikasi yang baik. 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian yang telah peneliti rangkum pada latar belakang 

daiatas,maka dirumuskan masalah pokok yaitu bagaimana pola komunikasi 

                                                         
7
Salma, Pengertian, Contoh dan Fokus Penelitian, 

https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/( 22 mei 2024) 

https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/
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masyarakat dalam membangun toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan 

Rano Kabupataen Tana Toraja, denagan sub masalah sesbagai berikut : 

1. Bagaimana  pola komunikasi masyarakat dalam membangun toleransi 

beragaman di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja? 

2. Bagimana bentuk-bentuk toleransi beragama Di desa Rano Kecamatan 

Rano Kabupaten Tana Toraja? 

C. Kajian Pustaka 

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan oleh calon peneliti, 

ditemukan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan 

dilakukan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Muchammad Arif Sigit Mutaqien (2009) 

yang berjudul “Komunikasi Antar Budaya Studi pada Pola Komunikasi 

Masyarakat Muhammadiyah dan NU di Desa Pringapus Semarang Jawa 

Tengah” mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi,Universitas Islam Negri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini di bahas mengenai pola 

komunikasi yang lebih ditonjolkan dalam komunikasi organisasi dalam 

konteks komunikasi antar budaya. Perbedaan peneliti Penelitian ini 

berfokus pada pola komunikasi masyarakat Muhammadiyah dan NU 

dalam konteks organisasi. Sedangkan peneliti Penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkapkan dan 



9 
 

 
 

memahami makna konsep fenomena pengalaman serta tindakan sosial 

yang berdasarkan pada kesadaran individu atau kelompok.8 

2. Penelitian yang dialakukan oleh Rati Pratiwi (2016) “Komunikasi Antara 

Masyarakat Muslim Dengan Masyarakat Non-muslim Dalam Konteks 

Toleransi Beragama Pada Bulan Ramadhan di Kelurahan Perapat 

Sumatera Utara” Mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri (UIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta.perbedaan Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana toleransi antara masyarakat muslim dengan nonmuslim 

pada bulan ramadhan. Sedangkan peneliti meneliti Penelitian peneliti 

berfokus pada bagaimana pola komunikasi masyarakat Rano dalam 

membagun toleransi dengan  baik.9 

3. Penelitian yang dialakukan oleh Julsyaf Hanafia (2018) “Komunikasi 

Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di 

Kabupaten Pesawaran” Mahasiswa program studi Komunikasi 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian ini berfokus pada 

membentuk kerukunan antarumat beragama. Subyek dalam penelitian 

ini yaitu masyarakat Rano.10 

                                                         

8 Muchammad Arief Sigit Muttaqien, ‘Komunikasi Antar Budaya (Study Pada Pola 
Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah Dan NU Di Desa Pringapus, Semarang, Jawa Tengah)’, 
Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan, 2009, 1–74. 

9 Christine Sant’Anna de Almeida and others, ‘Komunikasi Antara Masyarakat Muslim 
Dengan Masyarakat Non-Muslim Dalam Konteks Toleransi Beragama Pada Bulan Ramadhan 
Di Kelurahan Perapat Sumatera Utara’, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 5.1 (2016), 
1689–99. 

10 Hanaviah Julsyaf, "Komunikasi Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan 
Umat Beragama" (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran), 
Fakultas Ilmu Dakwah, 2018, I. 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Untuk mengetahui pola komunikasi dalam membangun toleransi 

beragama di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. 

2. Untuk mengetahui bentuk  toleransi beragama  di Desa Rano Kecamatan 

Rano Kabupaten Tana Toraja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A . Pola komunikasi 

1.Pengertian pola komunikasi 

 Komunikasi dibangun dari dua suku kata yaitu pola dan komunikasi. 

Sebelum mengetahui pola komunikasi, ada baiknya mengetahui apa itu pola 

dan apa itu komunikasi. Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa pola memiliki arti “Bentuk atau sistem, cara struktur yang 

di mana  pola itu sendiri bisa dikatakan sebagai contoh atau cetakan. Pola 

menurut Wiryanto dalam buku pengantar ilmu komunikasi ialah “Pola 

dikatakan juga dengan model, yaitu cara untuk menunjukkan sebuah objek 

yang mengandung kompleksitas proses di dalamnya hubungan antara unsur-

unsur pendukungnya”.  

Selain itu pola  bisa di artikan sebagai suatu gambaran yang sistematis 

dan abstrak, di mana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang 

berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Pola dibangun agar kita 

dapat menentukan atau menetapkan komponen-komponen yang relevan dari 

suatu proses. Pola menurut B Aubrey Fisher ialah analogi yang 

mengabstrasikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur sifat atau 

komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Pola adalah 

gambaran informal untuk menjelaskan atau       meneapkan teori. 

 Istilah komunikasi yakni komunikasi sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena 

komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain, maka dari itu komunikasi dan masyarakat 
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tidak dapat dipisahkan. Menurut Edward Sapir yang dikutip oleh Roudhonah 

dalam buku Ilmu Komunikasi mengatakan Bahwa” jaringan hubungan 

masyarakat itu melalui komunikasi, jika tidak ada   komunikasi,   maka tidak 

ada masyarakat.1 

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan antara 

dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang 

tetap sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi pola 

komunikasi terdiri dari dua macam yaitu, pola yang berorientasi pada konsep 

dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah yang berlainan. 

Tubs dan Moss mengatakan bahwa pola komunikasi atau hubungan itu dapat 

dicirikan oleh komplementaris dan simetris. Dalam hubungan komplementer 

satu bentuk prilaku dominan dari satu partisipan mendatangkan prilaku 

tunduk dan lainnya.  

Di sini kita mulai melihat bagaimana proses interaksi menciptakan 

struktur sistem. Bagaimana orang merespon satu sama lain menentukan jenis 

hubungan yang mereka miliki.2 Mengenai definisi komunikasi yaitu 

komunikasi sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Dari hari ke hari 

pengetahuan dapat berkembang dikarenakan komunikasi. Dengan 

komunikasi bisa membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu 

sama lain, oleh sebab itu masyarakat dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. 

Jaringan hubungan masyarakat itu melalui komunikasi, jikalau komunikasi 

tidak ada, maka tidak ada masyarakat. 

 

                                                         
1 Nabilatul Khumairoh, ‘Pola Komunikasi Antar Masayarakat Muslim Dan 

Masayarakat Hindu Di Rw 01 Kelurahan Laban Gresik’, Skripsi (Fakultas Dakwah Dan 
KomunikasiU Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020, 21. 

2 Nur Fajriyah Yohandi, ‘Pola Komunikasi Umat Beragama Muslim Dan Hindu’, Jurnal 
Komunikasi Dan Konseling Islam, 1.1 (2019), h.33. 
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2. Proses komunikasi 

Dalam suatu komunikasi terjadi penyampaian pengertian berupa 

lambing-lambang dari seseorang kepada orang lain. Penyampaian lambang 

tersebut merupakan suatu proses. Proses adalah serangkaian perbuatan 

manusia dan kejadian-kejadian sebagai akibat suatu perbuatan. Menurut 

Dedi Mulyana yang berpendapat bahwa: “proses komunikasi merupakan 

suatu tahapan-tahapan dimana suatu gagasan, ide atau informasi dikirim 

oleh sumber sampai gagasan, idea tau informasi tersebut diterima dan 

diinterprestasikan oleh komunikan”. Proses komunikasi adalah serangkaian 

tahapan berupa penyampaian pesan/informasi, ide/gagasan melalui 

lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Secara sederhana proses 

komunikasi itu dapat digambarkan dari adanya seorang komunikator yang 

menyampaikan pesan kepada komunikan, kemudian memberikan tanggapan 

atau respon.3 

Berdasarkan teori komunikasi terdapat beberapa jenis proses pola 

komunikasi yaitu sebagai beriku:  

a. Pola komunikasi primer adalah suatu model penyampaian komunikasi 

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu 

lambang untuk menyampaikan informasi. Dalam pola komunikasi ini 

terdapat dua jenis lambang, lambang verbal dan nonverbal. Lambang 

verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui bahasa atau kata-

kata, sedangkan nonverbal adalah proses penyampaian informasi 

menggunakan bahsa isyarat. Pola komunikasi primer adalah proses 

penyampaian pesan komunikasi melalui symbol, lambang, icon sebagai 

media atau saluran. 

                                                         
3 Dedi Sumantri, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Sekolah Untuk Meningkatkan 

Kualitas Kepribadian Anak, 2017.h. 26 
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b. Pola komunikasi sekunder adalah suatu model penyampaian informasi 

menggunakan media seperti website, surat, dan lain sebagainya. 

c. Pola komunikasi linier  adalah suatu bentuk penyampaian informasi secara              

hirarki, dari tempat ketempat lain, atau suatu model komunikasi tatap 

muka (face to face).4 

Menurut pengertian lain Komunikasi adalah proses atau tindakan 

menyampaikan pesan (message) dari pengirim (sender) ke penerima 

(receiver), melalui suatu medium (channel) yang biasa mengalami gangguan 

(noise). Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intentional 

(disengaja) serta membawa perubahan. 

Fungsi komunikasi menurut Deddy Mulyana dalam bukunya ilmu 

komunikasi mengenai fungsi – fungsi komunikasi yang dibagi menjadi empat 

bagian. Yaitu: 

a. Fungsi komunikasi sosial  

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial didefinisikan sebagai 

sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk keberlangsungan 

hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain dengan 

komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

b. Fungsi komunikasi ekspresif  

Fungsi komunikasi ekspresiferat kaitannya dengan komunikasi sosial 

yang dapat dilakukan baik sendiri maupun dalam kelompok. Komunikasi 

ekspresif tidak otomatis mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan 

sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan 

                                                         

4 Akmal Maulizar and others, ‘Pola Komunikasi Kementerian Agama Provinsiaceh 
Dalam Menyosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Aceh’, 2022, 12–13. 
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perasaan-perasaan(emosi) kita.Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan 

terutama melalui komunikasi nonverbal. 

c. Fungsi komunikasi ritual 

Fungsi Komunikasi ritual berkaitan erat dengan komunikasi ekspresif 

dimana komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu 

komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun 

dan sepanjang hidup, yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of 

passage, seperti upacara kelahiran, ulang tahun, sunatan, dan sebagainya. 

Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan 

perilaku-perilaku simbolik. 

d. Fungsi komunikasi instrumental  

Fungsi menjadi komunikasi yang bersifat instrumental, dimana fungsi 

instrumental didefinisikan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan umum 

untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan, dan mengubah perilaku untuk melakukan tindakan dan juga 

menghibur.5 

3. Jenis – jenis pola komunikasi 

Terdapat beberapa jenis pola komunikasi, yaitu: 

a. Pola lingkar 

Pada pola ini, digambarkan adanya proses siklus dalam pemindahan 

pesan. Pola ini menghasilkan tingkat kepuasan kelompok yang tinggi karena 

tidak ada satu orang yang menjadi dominan dalam arus pesan yang berjalan. 

Pola linkaran hampir sama dengan pola rantai, namun orang terakhir yaitu E 

                                                         

5 Hesti Setiyoningtias, ‘Pola Komunikasi Antar Umat Beragama Untuk Mempererat 
Kerukunan Di Pesanggrahan “Adyatma Jati Wijaya” Desa Mategal Kecamatan Parang Magetan’, 
2023, 30–31. 
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berkomunikasi pula kepada orang pertama A. Dalam pola lingkaran tidak 

memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Semuanya berhak dan 

memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang 

berada di sisi mereka. 

b. Pola rantai 

Pola ini menggambarkan adanya satu titik sentral atas keseluruhan 

arus pesan. Seperti sebuah rantai, perintah secara kaku dikendalikan oleh 

satu komando yang membawahi beberapa jaringan di struktur bawahannya 

berturut-turut. Pola rantai memiliki lima tingkatan yang disebut dengan 

komunikasi ke atas (upward) dan komunikasi ke bawah (downward) yang 

aliran infromasinya terjadi dari atas dan kebawah juga sebaliknya. 

c. Pola bintang 

Pola jaringan komunikasi ini memungkinkan seluruh anggota 

kelompok untuk berkomunikasi secara aktif dari satu anggota kepada 

anggota lainnya tanpa adanya pengecualian. Pola bintang merupakan pola 

semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota. Pola bintang 

merupakan gabungan dan pengembangan dari pola lingkaran yang mana 

terjadi interaksi timbal balik antara anggota berkomunikasi tanpa mengenal 

siapa yang menjadi pimpinan sentralnya. 

e. Pola roda 

Dalam pola ini, komunikasi berjalan bergantung pada pimpinan yang 

bertindak selaku pemimpin yang sentral bagi seluruh anggota yang langsung 

berada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin menjadi yang terdepan dalam 

setiap keputusan di kelompok. Sehingga kekuatan pimpinan berada posisi 

sentral dan berpengaruh dalam proses penyampaian pesan yang mana semua 
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informasi yang berjalan harus terlebih dahulu disampaikan melalui 

pemimpin.6 

4. Bentuk pola komunikasi 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pola komunikasi yang 

sesuai dengan arti pola di atas lebih tepat untuk mengambil kesimpulan 

adalah bentuk-bentuk komunikasi terdapat empat macam, yaitu: 

a. Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) 

Komunikasi intra pribadi (interpersonal communication) adalah proses 

komunikasi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi 

melalui panca indera dan sistem saraf. Sementara Effendi mengatakan 

komunikasi antarpribadi atau disebut pula dengan diadic communication 

adalah komunikasi antar dua orang yang mana terjadi kontak langsung 

dalam berbentuk percakapan. Kontak bisa berlansgung secara berhadapan 

muka (face to face) sifatnya dua arah timbal balik (two way traffic 

communication) bahwa komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang 

dilakukan dengan akrab dan sangat mengenal antara orang-orang yang 

terlibat di dalamnya. Ia berlangsung dalam skala jumlah oraang-orang yang di 

dalamanya terbatas dan kecil, yang mana diantaranya lebih saling kenal-

mengenal. Oleh sebab itulah komunikasi antarpribadi dianggap yang paling 

efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku manusia. 

b. Komunikasi antar pribadi (antarpersonal communocation) 

adalah proses penyampaian paduan pikiran dan perasaan oleh 

seseorang kepada orang lain agar mengetahui, mengerti dan melakukan 

kegiatan tertentu. 

                                                         

6 Ine Cintya Fauziah Ola, ‘Pola Komunikasi Antar Umat Beragama Dalam Membangun 
Toleransi Masyarakat Kristen Dan Muslim Di Kota Ende Nusa Tenggara Timur’, 2022, 13–15. 



18 
 

 
 

c.  Komunikasi kelompok (group communicatio) 

Adalah penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada 

sejumlah komunikan untuk mengubah sikap, pandangan dan perilakunya. 

Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang melibatkan media 

massa sebagai sebuah alat dalam melakukan interaksi. Komunikasi kelompok 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. 

d. Komunikasi massa (mass communication) 

Menurut Zulkarnaen Nasution di dalam bukunya Sosiologi Komunikasi 

Massa, bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah suatu proses 

penyampaian informasi atau pesan-pesan yang ditujukan kepada khalayak 

massa dengan karakteristik tertentu. Sedangkan media massa hanya salah 

satu komponen atau sarana yang memungkinkan berlangsungnya proses 

yang dimaksud.7 

5. Fungsi komunikasi 

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya 

diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi juga sebagai kegiatan 

individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta, dan ide maka 

fungsinya dalam setiap sistem sosial sebagai berikut: 

a. Informasi: yakni kegiatan untuk mengumpulan, menyimpanan data, 

fakta dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui 

keadaan yang terjadi di luar dirinya, apakah itu dalam lingkungan 

daerah, nasional atau internasional. 

                                                         
7 Nur Fajria Yohanda, ‘Pola Komunikasi Umata Beragama Muslim Dan Hindu’, Jurnal 

Komunikasi Dan Konseling Islam, 1.1 (2019), h. 34. 
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b. Sosialisasi: yakin menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan 

bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta 

bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif. 

c. Motivasi: yakni Mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang 

lain melalui apa yang mereka baca, lihat dan dengar lewat media 

massa. 

d. Bahan diskusi: yakni menyediakan informasi sebaga bahan diskusi 

untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai 

hal-hal yang menyangkut orang banyak. 

e. Pendidikan: yakni membuka kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah 

maupun untuk di luar sekolah. 

f. Memajukan kebudayaan: yakni media massa menyebarluaskan 

hasilhasil kebudayaan melalui pertukaran program siaran radio dan 

televisi, ataukah bahan cetak seperti buku dan penerbitan-penerbitan 

lainnya. Pertukaran ini akan memungkinkan peningkatan daya 

kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing 

negara, serta mempertinggi kerja sama hubungan antarnegara. 

g. Hiburan: yakni sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik 

dan bunyi maupun gambar dan bahasa, membawa orang pada situasi 

menikmati hiburan seperti halnya kebutuhan pokok lainnya. 
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h.  Integrasi: yakni komunikasi seperti satelit dapat dimanfaatkan untuk 

menjembatani perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan 

memperkokoh persatuan bangsa.8 

6. Komunikasi dalam presfektif Al-Qur’an 

Komunikasi merupakan kunci utama diterima atau tidaknya suatu 

agama. Dalam Alquran, Ayat pertama yang diturunkan pun berisi tentang 

perintah untuk menyampaikan berita atau informasi, dan penyampaian 

informasi itulah yang kemudian menjadi titik cerah bagi manusia dengan 

kadatangan agama Islam. Pada suatu malam di bulan Ramadhan, Nabi 

Muhammad saat berada di gua Hira‟ di puncak Jabal Nur, beliau terkejut 

dengan suara yang mengatakan bahwa beliau adalah Rasul Allah swt. Sejak 

itulah era baru dalam kehidupan manusia dimulai.  

Kehadiran Islam saat itu benar-benar merubah arah kehidupan yang 

mulanya penuh dengan kebodohan, kebatilan, kerusuhan dimana-mana, 

kejahatan, dan lainnya menjadi kehidupan yang tentram,  dengan ketenangan, 

penuh dengan antusias terhadap Islam, menemukan kebenaran, menjauhi 

kebatilan, dan lainya. Kemudian Rasulullah melakukan komunikasi secara 

luas pada saat itu dalam upaya penyebaran agama Islam. Peran komunikator 

yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh para juru 

dakwah kala itu dengan tujuan menuntun dan membimbing orang-orang 

yang kufur dan melampaui batas untuk kembali ke jalan yang benar dan 

diridhoi Allah swt.9 

                                                         

8 Dio Alif Utama, ‘Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah 
Kota Palembang’, 2018, 29–30. 

9 Izzatin Nabila, ‘Etika Komunikasi Menurut Al-Qur’an (Studi Interpretasi Ayat-Ayat 
Komunikasi)’, Skripsi (Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Suan Ampel), 2020, h.42. 
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Al-Quran menekankan bahwasanya dalam berkomunikasi dengan 

siapa, dimana, dan kapanpun kita harus bisa menunjukan adab dan norma 

kita sebagai mahkluk yang mempunyai peradaban. Karena pada dasarnya al-

Quran banyak menampilkan contoh-contoh konkrit dalam upaya 

menyampaikan komunikasi yang beradab. Mengenai tujuan pola komunikasi 

dalam al-Quran yaitu, menerapkan cara berkomunikasi, meskipun al-Quran 

secara spesifik tidak membicarakan masalah komunikasi, namun, banyak 

ayat yang memberikan gambaran- gambaran umum pola-pola komuniksi.10 

Al-Quran diturunkan kepada manusia yang memiliki sifat sebagai 

makhluk yang memerlukan komunikasi. Karena itu, Al-Quran memberikan 

tuntunan  berkomunikasi, khususnya  berbahasa  bagi  manusia.  Dalam 

berkomunikasi Hasnan menyebutkan bahwa ajaran Islam memberi 

penekanan pada nilai sosial, religius, dan budaya. 

Dalam hal ini, antara lain Dahlan menegaskan bahwa Al-Quran 

menampilkan enam pola komunikasi yang sesogyanya dijadikan pegangan 

saat berbicara 

a. Qulan sadida (perkataan yang tegas dan benar)  

Metode qaulan sadida (perkataan yang tegas dan mengandung 

kebenaran) dapat digunakan dalam proses pendidikan komunikasi keluarga, 

hal ini mengindikasi bahwa pesan yang disampaikan kepada anak dalam 

pembinaan pendidikannya dengan berkata yang harus sesuai dengan al-

quran dan hadis serta realitas sosial.Hal ini menjadi prinsip,setidaknya pesan 

yang diberikan kepada anak mengandung dua hal yaitu “sesuai dengan 

kriteria kebenaran dan tidak berbohong”.Allah berfirman dalam QS. Al-

Ahzab/33:70. 

                                                         
10 Irfan Kurniawan, ‘Etika Pola Komunikasi Dalam Al-Qur’an’, Skripsi ( Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2011, h.28. 
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Terjemahan: 

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah 
perkataan yang benar. 11 

Allah lantas meminta orang yang beriman agar berkata benar. Wahai 

orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah 

perkataan yang benar dan tepat sasaran. Pada ayat ini, Allah memerintahkan 

kepada orang-orang beriman supaya tetap bertakwa kepada-Nya. Allah juga 

memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu berkata yang benar, 

selaras antara yang diniatkan dan yang diucapkan, karena seluruh kata yang 

diucapkan dicatat oleh malaikat Raqib dan ‘Atid, dan harus dipertanggung 

jawabkan di hadapan Allah. 

Berbicara yang benar menurut Alquran adalah dalam menyampaikan 

pesannya selalu dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, 

sehingga penyampaian pesan yang benar berarti sedang melakukan kegiatan 

amal. Bila ingin sukses dalam berkarir atau ingin memiliki kesuksesan dalam 

mendidik keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat, maka hal yang 

paling mendasar adalah berbicara sesuai dengan kebenaran dengan standar 

Al-quran dan sunah. Sebab apa yang diucapkan itulah yang akan didengar 

dan direkam sehingga menjadi hal yang terbiasa yang dipraktikkan yang pada 

akhirnya membentuk karakter seseorang terutama dalam lingkungan 

keluarga. Dalam pepatah Arab dikatakan bahwa al-ummu al-madrastu al-ula 

artinya ibu adalah sekolah/guru pertama bagi anak-anaknya.12 

b. Qaulan ma‟rufan                         

                                                         
11 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahan,(Surabaya: Halim, 2024) h. 427 
12 Ahmad Zain Sarnoto, ‘Metode Komunikasi Yang Ideal Dalam Pendidikan Keluarga 

Menurut Al-Qur’an’, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, 9.1 (2021), 
108–9 <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i1.230>. 
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yaitu berbicara dengan menggunakan bahasa yang menyedapkan hati, 

tidak menyinggung atau menyakiti perasaan, sesuai dengan kriteria 

kebenaran, jujur, tidak mengandung kebohongan, dan tidak berpura-pura. 

Allah berfirman dalam QS.An-Nisa/4:8 

                                

       

Terjemahan: 

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat (Maksudnya adalah 
kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan),anak-anak 
yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu 
(Pemberian sekadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan). 
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.13 

Ayat ini menunjukkan, bahwa apabila seseorang telah meninggal, 

wajiblah harta benda peninggalannya itu dibagi, ahli waris perempuan 

mendapat, ahli waris laki-laki mendapat. Dan ayat ini memberikan petunjuk 

bahwa pembagian itu hendaklah ditentukan waktunya dan disaksikan oleh 

keluarga yang patut, baik yang menerima warisan yang langsung ataupun 

yang di dalam daftar ketentuan syara’ namanya tidak tercantum, atau tidak 

berhak. 

Al-Qurt t ubi menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat ini berbicara 

tentang pembagian warisan yang dihadiri oleh kaum kerabat yang bukan dari 

kalangan ahli waris. Yang dimaksud kaum kerabat disini adalah anak yatim 

dan orang miskin. Maka Allah memerintah untuk memberikan harta kepada 

mereka dengan sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka dengan 

perkataan yang ma’ruf. Menurut Al-Qurt t ubi yang dimaksud qaulan ma’ruf 

adalah perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan tentang perlunya memilih 

                                                         
13 Kementrian Agama  R.I, Al-Qur’an  dan Terjemahan, (Bandung : Cordoba, 2024) 

h.78 



24 
 

 
 

qaulan ma’rufa, yakni kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan kebiasaan 

dalam masing-masing masyarakat. Ayat ini mengamanahkan agar pesan 

hendaknya disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan 

yang baik dalam masyarakat.14 

c. Qaulan baligha  

Kata Balighan berasal dari kata Balaga, yang mempunyai definisi 

tercapainya suatu hal terhadap suatu hal yang lainnya, yaitu berbicara 

dengan menggunakan ungkapan yang mengena, mencapai sasaran dan 

tujuan, atau membekas, bicaranya jelas, terang, tepat. Ini berarti bahwa 

bicaranya efektif.15 Diterangkan dalam QS. An-Nisa/4:63. 

 

                                      

      

Terjemahan: 

Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam 
hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, 
dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada 
jiwanya.16 

Ayat ini membantah pengakuan orang-orang munafik, sembari 

memberi umat Islam petunjuk tentang cara menghadapi kebohongan orang-

orang munafik itu. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu 

dari mereka, yakni jangan hiraukan mereka dan jangan percaya pada ucapan 

dan sumpah mereka, dan berilah mereka nasihat yang menyentuh hati 

                                                         
14 Ushwa Dwi Masrurah Arifin Bando, ‘Konsep Qaulan Dalam Al-Quran (Jurnal,Kajian 

Tentang Komunikasi Quran)’, 9 (2021), 37–38. 
15 Maghfira Septi Arindita and others, ‘Prinsip Dasar Ilmu Komunikasi Islam’, 

Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1.5 (2022), 19. 
16 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahan, ( Surabaya : Halim 2024 ) h.88 
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mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas dan 

menghunjam pada jiwa mereka.  

Tafsir Tahlili demikianlah kelicikan dari orang-orang munafik, tetapi 

ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang 

telah diketahui apa yang tersimpan di dalam hati mereka, yaitu sifat dengki 

dan keinginan untuk melakukan tipu muslihat yang merugikan kaum 

Muslimin. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan kaum 

Muslimin agar jangan mempercayai mereka dan jangan terpedaya oleh tipu 

muslihat mereka. Di samping itu hendaklah mereka diberi peringatan dan 

pelajaran dengan kata-kata yang dapat mengembalikan mereka kepada 

kesadaran dan keinsafan sehingga mereka bebas dari sifat kemunafikan, dan 

benar-benar menjadi orang yang beriman.17 

d. Qaulan maysuran (berbicara dengan baik dan pantas, agar orang lain 

tidak kecewa). 

Kata maysuran, ini berasal dari akar kata yasara-yassir-yusron yang 

berarti mudah. Kata maysuran, merupakan bentuk wazan maf‟ul bih. Dalam 

konteks istilah, qaulan maisuran, ini merujuk pada jenis komunikasi yang 

dilakukan dengan menggunakan tata bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami oleh orang lain. Dalam praktiknya, qaulan maisuran mengacu pada 

komunikasi yang tidak memiliki tendensi tertentu, menggunakan 

argumentasi yang rasional, dan bahasa yang mudah dipahami oleh 

pendengar. Al-Qur’an hanya menggunakan kata qaulan maisuran satu kali, 

yaitu dalam QS.Al-Israh/17:28 dalam ayat ini, dijelaskan tentang janji 

memberikan rezeki kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. 

 

                                                         
17 Qur’an Kemenag “Tafsir Tahlili” https://quran.kemenag.go.id/ (diakses 22 

Februari 2024) 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=28&to=28
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Terjemahan: 

Jika (tidak mampu membantu sehingga) engkau (terpaksa) berpaling 
dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau 
harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut.18 

Tafsir Tahlili dalam ayat ini dijelaskan bagaimana sikap yang baik 

terhadap orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan, sedangkan 

orang yang dimintai pertolongan itu tidak mempunyai kemampuan untuk 

menolong. Apabila hal itu terjadi pada seseorang, maka hendaklah ia 

mengatakan kepada orang itu dengan perkataan yang sopan dan lemah 

lembut. Jika ia mempunyai kesanggupan di waktu yang lain, maka hendaklah 

berjanji dengan janji yang bisa dilaksanakan dan memuaskan hati mereka.19 

Imam al-Maraghi menjelaskan bahwa qaulan maisura memiliki makna 

sebagai perkataan yang sederhana dan sesuai (Al-Maraghi, n.d.). Di sisi lain, 

dalam tafsir Jalalain, qaulan maisura diartikan sebagai bentuk komunikasi 

yang lembut. Al-Maraghi menekankan bahwa ketika seseorang tidak mampu 

memberikan bantuan kepada keluarga, fakir miskin, atau orang yang sedang 

bepergian, sementara mereka meminta bantuan dan merasa enggan menolak 

permintaan mereka, maka disarankan untuk berbicara kepada mereka 

dengan kata-kata yang baik dan lembut (Al-Maraghi, n.d.). Dari kedua 

penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan etika dalam ayat ini 

mengajarkan pentingnya berbicara dengan baik kepada siapa pun, terutama 

kepada individu yang rentan, dengan menggunakan kata-kata yang sopan, 

tidak menyakiti perasaan, dan menyenangkan.  

                                                         
18 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahan,  Cet. 1. H 285 
19 Qur’an Kemenag “Tafsir Ringkasan Kemenag” https://quran.kemenag.go.id/ 

(diakses 23 februari 2024) 

https://quran.kemenag.go.id/
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Prinsip qaulan maisuran dalam etika komunikasi dengan tegas 

menunjukkan pentingnya berkomunikasi dengan etika yang baik. Ini 

mengindikasikan bahwa komunikator sebaiknya memberikan nasihat dan 

pesannya kepada komunikan dengan menggunakan kata-kata yang halus dan 

tidak membuat orang yang mendengarkannya merasa kecewa.20 

e. Qaulan karima.  

Secara bahasa makna karima artinya mulia, sehingga qaulan karima 

dapat dipahami sebagai perkataan yang mulia yang mengandung lemah 

lembut dan merendahkan diri, maka qaulan karima khususnya diperintahkan 

saat berdialog denga orang tua. Al-qur’an memberikan isyarat tentang etika 

berkomunikasi dalam keluarga antara anak dengan orang tua, isyarat 

tersebut dapat dijadikan pedoman berkomunikasi dalam keluarga, 

sebagaiana firman Allah dalam QS.Al-Isra/17:23. 

                                       

                             

Terjemahan: 

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 
keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, 
serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.21 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, agar 

mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. 

Faktor-faktor itu ialah: Pertama, agar manusia tidak menyembah tuhan selain 

Allah. Termasuk pada pengertian menyembah tuhan selain Allah ialah 

                                                         
20 Ratu Kusumawati, ‘Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Perspektif Al-Quran Dan 

Implementasi Terhadap Kehidupan Masyarakat’, 2 (2023), 244. 
21 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahan, Cet. 1,h.24 
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mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga 

selain yang datang dari Allah. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun 

yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat 

penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua 

isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh 

makhluk-Nya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda ataupun 

kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat, karena semua benda-benda 

itu adalah makhluk-Nya, yang tak berkuasa memberikan manfaat dan tak 

berdaya untuk menolak kemudaratan, sehingga tak berhak disembah.  

Kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. 

Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah 

mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat 

baik terhadap ibu bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan 

kedua ibu bapak, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, 

baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, 

mengasuh, dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka 

pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapak dijadikan sebagai 

kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan 

diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah 

hanya kepada-Nya.22 

Berkaitan dengan inilah, Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana 

cara berperilaku dan berkomunikasi secara baik dan benar kepada kedua 

orang tua, terutama sekali, disaat keduanya atau salah satunya sudah berusia 

lanjut. Dalam hal ini, Al-Quran menggunakan  karīm, yang secara kebahasaan 

berarti mulia. Term ini bisa disandarkan kepada Allah, misalnya, Allah Maha 

                                                         
22 Qur’an Kemenag “Tafsir Tahlili” https://quran.kemenag.go.id/ (diakses 25 februari 

2024) 
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Karî m, artinya Allah Maha Pemurah; juga bisa disandarkan kepada manusia, 

yaitu menyangkut keluhuran akhlak dan kebaikan prilakunya. Artinya, 

seseorang akan dikatakan karîm, jika kedua hal itu benar-benar terbukti dan 

terlihat dalam kesehariannya.23 

f.  Qaulan layyinan, berbicara dengan lembut. 

Ayat Al Qur’an yang menunjukkan kita dalam berkomunikasi harus 

bersifat atau menggunakan perkataan yang lembut dalam QS.Taha/20:43-44 

                                       

Terjemahan: 

Pergilah kamu berdua kepada fir’aun, karena dia benar-benar telaj 
meampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (fir’aun) 
dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau 
takut.24 

Wahai Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir’aun 

yang sombong itu dengan bekal mukjizat dari-Ku karena dia benar-benar 

telah melampaui batas dalam kedurhakannya. Begitu berhadapan dengannya, 

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut. Ajaklah dia beriman kepada Allah dan serulah pada kebenaran 

dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan cara demikian dia menjadi 

sadar atau takut pada azab Allah bila terus durhaka. 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan Musa a.s. dan 

Harun a.s. pergi kepada Fir‘aun untuk mengemukakan bukti-bukti kebenaran 

kenabiannya yang dianugerahkan Allah, dan menjelaskan kesesatan Fir‘aun, 

karena Fir‘aun itu sudah keterlaluan sepak terjangnya melampaui batas, 

                                                         
23 Subur Wijaya, ‘Al-Quran Dan Komunikasi (Etika Komunikasi Dalam Perspektif Al-

Quran)’, Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an, 15.1 (2015), 7 
<https://doi.org/10.53828/alburhan.v15i1.59>. 

24 Qur’an Kemenag “Surah Taha/20: 43-44 https:// quran.kemenag.go.id ( diakses 11 
Maret 2024). 
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sampai-sampai mengaku bahwa dia adalah tuhan. Dia menyatakan kepada 

kaumnya dengan ucapan, “Saya tuhanmu yang paling tinggi.” Ayat ini 

mengkhususkan dakwah dan seruan kepada Fir‘aun sedang pada ayat 

sebelumnya dakwah diserukan untuk umum, karena kalau Fir‘aun sudah 

beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Musa a.s., dan Nabi Harun tentunya 

segenap orang-orang Mesir akan mengikutinya.25 

Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin 

dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan tinggi. 

Allah melarang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, karena 

kekerasan akan mengakibatkan dakwah tidak akan berhasil malah ummat 

akan menjauh. Dalam berdoa pun Allah memerintahkan agar kita memohon 

dengan lemah lembut, “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri 

dan suara yang lemah lembut, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas.”26 

B.   Toleransi beragama 

1. Pengertian toleransi 

Istilah toleransi berasal dari Bahasa latin, “tolerare” yang berarti sabar 

terhadap sesuatu. Jadi toleransi adalah suatau sikap atau perilaku manusia 

yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat ,menghargai, menghormati 

terahadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya 

dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi 

terahdapa kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, 

seperti toleransi dalam beragama, dimana kelompok agama  yang mayoritas 

                                                         
25 Qur’an Kemenag “Tafsir Tahlili” https://quran.kemenag.go.id/ (diakses 26 februari 

2024) 
26 Adhis Ubaidillah, ‘Konsep Dasar Komunikasi Untuk Kehidupan’, Al-Ibtida’, 4.2 

(2016), 52. 

https://quran.kemenag.go.id/
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dalam sutau masayarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain 

untuk hidup dilingkungan. 

Namaun demikian kata toleransi masih kontroversi dan mendapat 

kritik dari berbagai kalangan, mengenai prinsip- prinsip toleransi, baik kaum 

liberal maupun konservatif, akan tetapi toleransi anatar umat beragama 

merupakan suatu sikap untuk menghormati dan menghargai kelompok-

kelompok agama lain. Konsep ini tidak bertentangan denga islam. Isalam 

sebagai agama “rahmatallil’alamin” menjunjung tinggi konsep saling 

mengharagai dan menghormati anatar sesama.27 

Menurut istilah (termonologi) toleransi diartikan sebagai  bersifat 

menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau atau 

bertentangan dengan pendirian sendiri. Didalam Bahasa arab memepunyai 

persaan makna denga kata  tasamu dari lafadz samaha yang artinya ampun, 

maaf, dan lapang dada.28 

Menurut istilah toleransi itu merupakan sifat atau sikap tenggang 

seperti menghargai, memperbolehkan, membiarkan) kemudian pendirian 

(pendapat, kepercayaan, pandangan, kebiasaan dan sebagainya). yang 

berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Jadi, konsep toleransi 

mengarah pada sikap terbuka dan mau mengakui adanya perbedaan, dari sisi 

manapun termasuk dari sisi agama. Sebagai manusia, sudah sepatutnya 

untuk mengikuti petunjuk tuhan dalam menghadapi perbedaan tersebut. 

                                                         

27 Abu Bakar, ‘Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama'Jurnal Media Komunikasi 
Umat Beragama’, UIN Syarif Kasim Riau, 7.2 (2015), 1–2. 

28 Walisongo Repository  http://eprints,walisongo.ac.id/3880/3/094311001_Bab2.pdf  

diakses pda tanggal 18 Maret 2024 pukul 19:28 
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Senantiasa Tuhan mengingatkan kita akan keberagaman manusia, baik dalam 

agama, suku, warna kulit, adat-istiadat dan sebagainya.29 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi berasal dari 

kata toleran yang artinya batas ukur untuk penambahan atau pengurangan 

yang masih diperbolehkan. Ditinjau dari etimologinya, toleransi adalah suatu 

bentuk kesabaran, ketahanan emosional, serta kelapangan dada yang dimiliki 

seseorang. 

Menurut pengertian yang lebih luas, toleransi didefinisikan sebagai 

sikap atau perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan yang berlaku, di 

mana orang tersebut selalu berusaha untuk menghormati serta menghargai 

setiap tindakan atau perilaku yang dilakuakan oleh orang lain. Dengan 

demikian jika dilihat dari konteks kehidupan beragama,toleransi merupakan 

sikap dan tingkah laku yang tidak mendiskriminasikan golongan atau 

kelompok yang memiliki perbedaan keyakinan.30 

Pola komunikasi dalam Islam dengan megajarkan umat agar mereka 

menolong siapaun, tanpa melihat siapa yang ditolong bahkan kepada orang 

tua yang berbeda agamapun tetap menjalani hubungan kekerabatan kepada 

orang tuameskipun berbeda keyakinaan atau saudara non muslim serta 

bolehnya memeberi hadian kepada non muslim. 

Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita 

akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk 

sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk 

menjalankan keyakinan agama masing-masing.Untuk mengembangkan sikap 

                                                         

29 Yesti Mahdalena, ‘Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Sibiruang Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar’, 2022, 8–9. 

30 Marfuah, ‘Toleransi dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Tolerance and Social 
Itraction BetweenDiffernt Religious Adgerents in Cigugur , KuningaN’, 2019, 264. 
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toleransi secara umum, dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimna 

kemampuan kita mengelola dan menyikapi perbedaan (pendapat) yang 

mungkin terjadi pada keluarga kita. Sikap toleransi dimulai dengan cara 

membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya 

perbedaan , dan menyadari pula bahwa kita semua adalah saudara. Maka itu 

timbul rasa kasih saying, salaing pengertian, dan pada akhirnya akan 

bermuarah pada sikpa toleran 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang 

untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan 

ibadah meraka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang 

diyakini tanpa ada yang menggangu atau memaksakan baik dari orang lain 

maupun dari keluarga sekalipun. 

2. Macam-macam toleransi 

a. Toleransi terhadap sesama agama 

Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi 

yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang 

berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke- Tuhanan 

yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan 

memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta 

memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau 

yang diyakininya.  

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya 

sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur 

minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, 

moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang 

lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus 
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berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan atau agama. 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk 

menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah 

mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini 

tanpa ada menganggu atau memaksa baik dari orang lain maupun dari 

keluarganya sekalipun. 

b.Toleransi Terhadap Non Muslim 

 Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal 

dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar ada 

dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi 

statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya be rsifat 

teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja untuk 

tujuan bersama sehingga kerukunan antara ummat beragama bukan dalam 

bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama 

sebagai satu bangsa.31 

Dapat dipahami bahwa toleransi antar umat beragama berarti suatu 

sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, 

untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Dalam 

masyarakat berdasarkan pancasila terutama sila pertama, bertakwa kepada 

tuhan menurut agama dan kepercayaan masing- masing adalah mutlak. 

Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama juga 

wajib untuk saling menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang 

berlainan akan terbina kerukunan hidup. 

 

                                                         

31 Imam Syaifudin, ‘Interaksi Sosial Dalam Membangun Toleransi Antar Umat 
Beragam Di Dusun Dodol Desa Wonong Agung’, 2017, 63–64. 
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3. Prinsip-prinsip toleransi 

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai  sikap 

atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Adapun prinsip 

tersebut adalah: 

a. Kebebasan beragama 

Kebebasan beragama (religious freedom) menurut Rasjidi (1979) 

adalah menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana seorang 

manusia dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual yang tertinggi dengan tidak 

dihalangi orang lain. Karena itu syarat terciptanya kebebasan beragama 

selain adanya peran pemerintah dan lebih satu agama dalam satu negara, 

juga adanya Pendidikan moral yang cukup berkembang sehingga kepribadian 

individu dalam masyarakat tersebut dapat dianggap mampu untuk memilih 

dan menentukan nasibnya sendiri. Islam menjamin kebebasan beragama. 

Orang kafir dipersilakan menjalankan agamanya. Tidak boleh memaksa 

dalam bentuk apa pun agar mereka meninggalkan agamanya dan berpindah 

ke agama Islam.32 Hal ini sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2:256  
 

                                 

                             

Terjemahan: 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) anatara jalan yang benar dengan jalan yang 
sesat.Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka 

                                                         

32 Mulyanto Abdullah Khoir and Muhammad Isa Anshory, ‘Toleransi Dan Prinsip-
Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam’, Pawarta: Journal of 
Communication and Da’wah, 1.2 (2023), 65 <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>. 
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sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang 
tidak akan putus, Allah Maha Mendengar Maha Megetahui.33 

Mengenai tafsir ayat di atas, Ibnu Katsir menyatakan bahwa 

maksudnya adalah jangan memaksa siapa pun agar masuk ke dalam agama 

Islam. Sebab, agama Islam adalah agama yang sangat jelas dan sangat terang 

dalil-dalil dan buktibuktinya sehingga tidak perlu memaksa siapa pun agar 

memeluknya. 

b. Penghormatan dan eksistensi agama lain 

Memberikan kebebasan dalam beragama meruapakan sikan 

menghormati eksistenso agama lain dengan memberikan sebuah pengertian 

untuk menghormati keberagaman dan perbedaan ajaran-ajaran pada setiap 

agama, hal ini merupakan etika yang harus dilaksanakan dari sebuah sikap 

tolerasi. Dengan semangat menghargai eksistensi dan saling menghormati 

agama lain yaitu dengan tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak 

mencela pemeluk agama lain. 

c. Aggre in disagreement (Setuju dalam perbedaan) 

Menurut Mukti Ali, prinsip tentang perbedaan yaitu perdamian dan 

tidak ada permusuhan antar pemeluk agama lain, karena sebuah perbedaan 

pasti ada pada dunia ini dan sebuah perbedaan tidak harus menimbulkan 

pertentangan. Said Al Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau 

prinsip, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebar luaskan 

seperti tesebut dibawah ini:  

a) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati  

b) Prinsip kebebasan beragama  

                                                         

33 Kementrian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya,(Semarang : Raja 
Publising,2024).h.42. 
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c) Berpikir positif dan percaya dan  

d) Prinsip penerima.34 

4.  Bentuk-bentuk sikap toleransi 

Bentuk dari suatu sikap toleransi beragama dapat dilihat dari 

indicator sebagai berikut: 

a.  Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan. 

b. Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang berbeda 

keyakinan. 

c. Tidak memaksakan orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka 

beribadah. 

d. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. 

e. Tidak membenci dan menyakiti seseorang yang berbeda keyakinan atau 

pendapat dengan kita. 

f. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama). 35 

Dari bentuk-bentuk sikap toleransi beragama diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa orang yang toleran bisa menghargai orang lain meskipun 

berbeda pandangan dan keyakinan. 

 

 

 

                                                         

34 Rhifky Arfiansyah and others, ‘Toleransi Antarumat Agama Di Masyarakat Desa 
Jarak’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.2 (2022), 163–64 
<https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index>. 

35 Restu Hamid, ‘Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Membangun Toleransi Beragama 
Di Kelurahan Tarongko Kecamatan Makale’, Skripsi (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi), 2021, 
h.31. 
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5. Masyarakat Islam 

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinaungi dan di tuntun oleh 

normanorma Islam dan satu-satunya agama Allah. Masyarakat yang 

didominasi oleh istiqomah,kejujuran, kebersihan rohani dan saling mengasihi 

antar sesama orang. Walaupun pada dasarnya berbeda-beda dalam tingkatan 

dan pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi pada umumnya 

masyarakat telah memiliki pondasi untuk menerimanya secara totalitas dan 

keseluruhan pemahaman tersebut. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang 

tunduk dan patuh kepada syariat Allah SWT dan berupaya mewujudkan 

syariatnya dalam semua aspek kehidupan baik kehidupan peribadi ataupun 

kehidupan dalam bermasyarakat.  

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dengan bersungguh-

sungguh menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam bentuk perbuatan 

tercela kepada Allah. Walaupun terkadang masyarakat melakukan bentuk 

dosa dan kedzaliman, akan tetapi apabila melakukan kesalah tersebut maka 

akan langsung kembali kepada yang kuasa dan bersujut dengan bertaubat 

memohon kepada Allah yang sangat kuasa dan bertekat kuat untuk tidak 

mengulanginya kembali. Walaupun terkadang ada beberapa warga yang 

melakukanya kembali.36 

Masyarakat Islam harus menumbuhkan rasa toleransi yaitu sikap 

membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa 

memerlukan persetujuan. Singkatnya toleransi merupakan konsep untuk 

menggambarkan sikap saling menghormati, saling bekerjasama diantara 

                                                         

36 Arifiyah “Definisi Masyarakat Islam”https://id.scribd.com/doc/97750034/ 
(diakses tanggal 18 Maret 2024) pikuk 23:34 
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kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, 

politik, ideologi maupun agam. Islam adalah agama yang toleransi (samahah). 

6. Masyarakat Kristen 

 Kristen adalah agama yang terbesar pemeluknya sedunia setelah 

agama Islam yang menduduki peringkat kedua terbanyak pemeluknya. 

Agama kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, 

sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Agama Kristen Yesus Kristus 

adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh manusia, yang menebus 

dosa. Penganut agama Kristen beribadah di Gereja dan Kitab Suci Kristen 

adalah Alkitab.  

Dasar-dasar iman agama Kristen termasuk salah satu dari agama 

Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, 

kebangkitan, dan kenaikan Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam 

Perjanjian Lama (atau Kitab Suci Yahudi). Kekristenan telah dipraktikan di 

Eropa sejak abad ke-1, dan sejumlah Surat-surat Paulus ditujukan kepada 

umat Kristen yang tinggal di Yunani serta Kekaisaran Romawi. Agama Kristen 

adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, 

wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini 

Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat 

manusia, yang menebus manusia dari dosa.37 

Umat Kristen mempunyai tradisi atau kebiasaan, yang mampu 

menopang dan melestarikan kehidupan dan kesatuan masyarakat itu sendiri. 

Gereja, sebagai masyarakat kaum beriman, juga memiliki bermacam-macam 

kebiasaan. Dalam perjalanan sejarah kebiasaan itu telah membentuk, 

                                                         

37 Kristina, ‘Perkembangan Agama Kristen Di Eropa Pada Masa Paulus’, Angewandte 
Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2020, 12–14. 
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menopang, dan membangun jemaat beriman. Kita ditantang untuk 

mengamalkan, menyegarkan dan kemudian mewariskannya kepada generasi 

yang akan datang. Dalam site ini hanya diambil sejumlah kebiasaan yang 

pokok mengingat tempat yang tersedia serba terbatas. 

 Di luar ini masih banyak kebiasaan yang baik, yang juga patut 

dihayati, dilestarikan, dan dikembangkan. Seperti halnya berhimpun pada 

hari minggu, membaca kitab suci, melaksanakan ibadat harian, berdoa 

bersama dalam keluarga, berdoa secara pribadi, terlibat dalam kehidupan 

jemaat setempat (lingkungan, stasi, paroki), terlibat dalam masyarakat, 

berpuasa dan berpantang, memeriksa batin, dan mengaku dosa di hadapan 

imam. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu produser 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang secara langsung 

ditujukan kepada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.1 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah 

dengan menngedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan yang diteliti2. Penelitian ini ingin memberikan 

gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan 

dan menjelaskan dengan kata-kata. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rano Kecamatan Rano Tana Toraja. 

Lokasi penelitian dipilih peneliti berdasarkan beberapa pertimbangan, sala 

satu menerut peneliti disana masyarakat Kristen dan Islam dapat berbaur 

dan hidup rukun tanpa adanya konflik agama. Adapun yang waktu peneliti 

yang digunakann dalam proses penelitian selama 1 bulan , mulai 01 juli s/d 

01 agustus 2024. 

 

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

Cipta,2010), h. 3. 
2
Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu Sosial (Jakarta: 

SalembaHumaika, 2012), h. 18. 
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a. Sejarah Desa Rano lembang Rano 

Tana Toraja merupakan sala satu suku asli Sulawesi Selatan Dilansir 

melalui laman resmi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Toraja 

tinggal di pegunungan bagian utara dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. 

Adapun setengah dari jumlahnya tersebar di Kabupaten Tana Toraja, 

Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Suku Toraja secara 

mayoritas beragama Kristen, sebagian kecil beragama Islam, dan sisanya 

masih menganut kepercayaan animisme yang disebut dengan Aluk To Dolo.  

Asal usul Suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara 

Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran asal Teluk Tonkin ini 

tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke 

dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh Suku Toraja, 

disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami Tana Toraja ini adalah 

hasil percampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran 

tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tongkin-Yunnan, Cina 

Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Enrekang, 

kemudian membangun permukiman.3 

Asal usul dari Suku Toraja ini juga memiliki mitos tersendiri yang 

sangat melegenda. Konon, leluhur dari Suku Toraja merupakan manusia yang 

berasal dari nirwana. Masyarakat Toraja percaya bahwa nenek moyang 

mereka turun dari langit dengan tangga yang berfungsi sebagai alat 

komunikasi dengan Puang Matua (Tuhan).Kata Toraja sendiri memiliki asal 

usul. Orang Bugis menyebut Toraja sebagai to riaja yang berarti orang yang 

berdiam di negeri atas. Orang Luwu menyebutnya sebagai to riajang yang 

berarti orang yang berdiam di sebelah barat. Sementara pendapat lain 

                                                         
3 Kumparan.com “Suku Toraja, mengenal asal usul,sejarah, dam budaya” 
https://kumparan.com/viral-food-travel/ (diakses 5 agustus 2024) 

https://kumparan.com/viral-food-travel/
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menyebutkan bahwa toraja berasal dari dua kata yakni to yang artinya orang 

dan maraya yang artinya besar/bangsawan. 

Saat Belanda menapakkan kakinya di Sulawesi pada abad ke-17, 

mereka awalnya tidak tertarik ke dataran tinggi Sulawesi Selatan. Alasannya, 

akses yang sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan produktif. Akan 

tetapi,karena resah akan pesatnya persebaran Islam di daerah tersebut, 

akhirnya Belanda melihat Suku Toraja sebagai target potensial untuk 

menyebarkan agama Kristen. Sebab, saat itu mereka masih menganut 

animisme, sebuah garis lalu digambarkan sebagai wilayah Sa’adan yang 

kemudian disebut dengan Tana Toraja. Pada 1957 Toraja berhasil menjadi 

sebuah kabupaten. Sejak tahun 1990-an Suku Toraja terus mengalami 

transformasi budaya dari menganut kepercayaan animisme dan hidup 

bergantung pada sektor agraris, hinggamenjadi masyarakat yang secara 

mayoritas beragama Kristen. Kini masyarakat Tana Toraja terkenal 

mengandalkan sektor pariwisata. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa masyarakat Suku 

Toraja masih menganut kepercayaan Aluk To Dolo. Aluk Todolo merupakan 

agama/aturan dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh 

Sang Pencipta yakni Puang Matua. Dalam kepercayaan ini manusia 

diwajibkan menyembah, memuja, dan memuliakan Puang Matua dengan 

melakukan ritual, antara lain sajian, persembahan, dan upacara-upacara. 

Biasanya suku Toraja memberikan babi ataupun ayam sebagai persembahan 

kepada para Dewata atau Dewa sebagai pemelihara utusan Puang Matua.4 

Saat  ini Kabupaten  Tana Toraja memiliki 5 macam agama yaitu 

Kristen, Protestan, khatolik, Islam , Hindu dan Budha. Walaupun sudah 

                                                         
4
Rahayu, Buku Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradiosonal, Suku Toraja 2017 
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menganut agama tersebut tetapi ada saja yang menggabungkan ajaran agama 

tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang berbau 

mistis.5 Masyarakat Tana Toraja ini umumnya hidup bergotong royong dan 

dapat dilihat terutama pada waktu mendirikan rumah dan pada pelaksanaan 

upucara Rambu Solo dan Rambu Tuka . Masyarakat Tana Toraja sangat 

memegang dan memelihara kedua upacara adat ini yang merupakan tradisi 

dan adat istiadatnya. 

b. Sekilas desa Rano 

Desa Rano adalah salah satu desa diantara 5 desa  yaitu desa rano, 

desa rano tengah, desa rano timur, rumandan dan rano utara di kecamatan 

rano  kabupaten tana toraja. Desa rano pada awalnya merupakan Wilayah  

dari kecamatan Bonggakaradeng. Pada tahun 1996 pernah dimekarkan 

menjadi dua desa, yaitu desa Rano dan desa Pesula. Pada tahun 2002 kedua 

desa tersebut digabung kembali menjadi satu desa yang bernama Desa Rano 

sedangkan Pesula menjadi salah satu kampung (dusun) dalam wilayah desa 

Rano. Pada tahun 2011 diadakan pemilihan kepala lembang dan terpilih Abd. 

Azis Lagay untuk masa jabatan 2012-2018, dan diadakan pemilihan kembali 

untuk peride berikutnya dan terpilih Pea’ Bombing untuk masa jabatan 2019-

2027. Desa rano memiliki 4 dusun diantaranya dusun Bila, Bena, Bangunan, 

Maruang dan Pesula.6 

 

 

 

                                                         
5 ‘Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Tana 

Toraja’.2010;2030 
6 Sumber data kantor Desa Rano 
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c. Visi dan Misi Desa Rano kecamatan Rano 

1) Visi desa Rano 

Visi Pembangunan Lembang Rano merupakan gambaran kesuksesan 

yang ingin dicapai, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan 

Pemerintah desa Rano, serta visi  Kepala Desa Rano adalah : 

2) Misi desa Rano 

a) Melanjutkan Program-Program yang telah dilakukan 

PemerintahLembang Rano yang lalu 

b) Mengoptimalkan kinerja aparat Lembangsecara maksimal sesuai 

tugas pokok dan fungsinya emi tercapainya pelayanan prima bagi 

masyarakat 

c) Melakukan kegiatan pembangunan engan baik, jujur, transparan dan 

bertanggung jawab 

d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan secara 

langsung dalam berbagai bentuk kegiatan 

e) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang 

meliputi 

(1) Pemberdayaan Sumber aya Manusia (SDM) 

(2) Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDM) 

B. Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitin yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan komunikasi, di mana data-data yang telah di peroleh 
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dideskripsikan terlebih dahulu dan kemudian di analisis. ini dimaksudkan 

bahwa peneliti terjun kelapangan. 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan informasi yang didapatkan oleh peneliti 

melalui penelitian yang di lakukan data yang di peroleh nantinya akan diolah 

sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. 

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Leexi J. Moleong 

bahwa sumber dan data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer 

dan sumber data skunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer (Informan kunci) yaitu sumber data utama yang mesti 

diwawancarai secara mendalam. 

a. Tokoh agama (Petrus Andalo) sebagai majelis di gereja Rano 

b. Tokoh masyarakat (Wahyudin Buja) bekerja sebagai kepala Dusun 

c. Imam masjid (samsul Bakri) bekerja sebagai imam mesjid 

d. Masyarakat ( Purwati tangdiesak) bekerja sebagai guru 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di 

peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh 

atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. 

Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan 

ijin yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada usaha 
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woodshouse dan buku yang di gunakan untuk pencatatan transaksi setiap 

harinya.7 

D. Metode  pengumpulan data 

 Pada penelitian ini peneliti berencana menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara menghimbun bahan atau keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses tanya dan jawab lisan antara dua orang 

atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data 

berguna untuk mendapatkan data dari sumber pertama, dan menjadi pelengkap 

untuk data yang sudah dikumpulkan. Karena tujuan utama wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi secara valid (sah atau shahih).
8
 Berdasarkan 

Penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin yakni wawancara 

yang dilakukan dengan cara membawa daftar pertanyaan dan terperinci mengenai 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara 

yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, di mana 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan yang ada. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan untuk 

                                                         

7 Argita Endraswara, ‘Metode Penelitian’, Journal of Chemical Information and 
Modeling, 53.9 (2013), 34–35. 

8
Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah, Pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2015, cet I, h. 88. 
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memperoleh data tentang, ”Pola komunikasi masyarakat dalam membangun 

toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan Rano  Kabupaten Tana Toraja.” 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan teori, dalil dan hukum-hukum dan lain sebagainya. Sifat utama 

data ini tak terbatas antara ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.  

Data ini bisa diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, foto-foto, 

berkas-berkas yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini 

E. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data atau informasi penelitiannya. Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa pedoman wawancara, telepon genggam 

dan alat tulis-menulis 

F. Teknik Pengolahan  Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, 

mengkategorikan data, mencari pola, atau tema, dengan maksud untuk 

memahami maknanya. Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari 

lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian berlangsung 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-
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unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain, 

untuk mengetahui Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Membangun Toleransi 

Beragama di Desa Rano Kecamtan Rano. 

G. Pengujian dan keabsahan data 

Salah satu cara paling penting dalam uji keabsahan data penelitian 

adalah digunakan melakukan triagulasi penelitian, metode teori dan sumber 

data. Uji keabsahan data dilakukan melalui triagulasi kejujuran peneliti. Cara 

ini dilakukan agar dapat menguji kejujuran dan kemampuan data oleh 

peneliti dilapangan. Sebagai manusia, peneliti bisa saja melakukan kesalahan-

kesalahan yang disadari maupun tidak disadari yang merusak kejujuran 

dalam mengumpulkan data.9 

 

 

                                                         
9 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Jakarta : Kencana Pernada Media 

Group), 2012. h 266  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Membangun  Toleransi di Desa 

Rano 

Pola komunikasi yang terjadi pada masayarakat Rano dimana 

masyarakat dalam menjalankan dan mewujudkan toleransi sangat 

dibutuhkan adanya komunikasi. Berjalannya komunikasi antar komunikator 

dan komunikan dengan baik dan efektif sangat berpengaruh besar terhadap 

jalanya kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, pola komunkasi 

yang terbentuk dengan baik juga dapat mempengaruhi komunikasi kedua 

belah pihak. 

Masyarakat desa Rano melakukan komunikasi antar individu satu 

sama lain setiap harinya, dimana dilihat dalam kegiatan teretentu seperti 

gotong royong dalam mendirikan rumah, acara adat dll nah dengan kegiatan 

tersebut membuat masyarakat mudah dalam berkomunikasi dan bertoleransi 

dengan baik. Proses interaksi masayarakat Desa Rano sebagai bentuk 

menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. 

Proses komunikasi yang terbentuk dapat terjadi dimana saja, kapan 

saja, dan dengan siapa pun itu. Seorang komunikator harus membangun pola 

komunikasi yang efektif dengan seseorang komunikan agar proses 

penyampain pesan dapat dirsakan hasilnya. Di Desa Rano masyarakatnya 

memiliki dua agama yang dianut Islam dan Kristen dan Islam sebagai agama 

mayoritas. Keharmonisan dan kerukunan anatar masyarakat beragama yang 

tercipta di desa ini terwujud dengan baik. Sebab, sejak dulu tidak ada 

masalah yang melibatkan antara  agama yang terjadi. 
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Masyarakat di Desa Rano ini berinteraksi dengan baik dengan 

komunikasi antar masyarakat yang dilakukan setiap harinya. Penerapan 

komunikasi masyarakat Islam dan Kristen di Desa Rano ini dilakukan melalui 

kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan. Dengan sikap yang 

toleran, masyarakat hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama 

dengan mereka. Kegiatan keagamaan dapat terlihat saat hari raya masing-

masing umat beragama yakni Islam dengan Idul fitri dan Idul adha serta 

Kristen dengan Natal dan paskah. Sedangkan kegiatan kemasyarakatan dapat 

berupa acara seperti rambu tuka dan rambu solo, dan dalam hal gotong 

royong dimna masyarakat bekerja sama untuk membantu satu sama lain 

misalnya dalam pembangunan rumah atau acara pernikahan. 

Pola komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Rano adalah pola 

roda. Dalam pola ini, komunikasi berjalan bergantung pada pimpinan yang 

bertindak selalu pemimpin yang sentral bagi seluruh anggota yang langsung 

berada dibawah kepemimpinan, pemimpin yang menjadi terdepan dalam 

setiap keputusan di kelompok.  

Pola roda ini diterapkan oleh kepala desa yaitu saat melakukan 

kegiatan gotong royong, masyarakat bekerja sama dalam pembangunan 

rumah atau acara seperti pernikahan, menciptakan dukungan sosial, dan 

ritual adat seperti upacara syukuran upacara keagamaan yang melibatkan 

semua masyarakat, memperkuat ikatan sosial. 

Selain itu, pola ini juga dapat terlihat saat tokoh agama melakukan 

khotba ataupun kultum di Masjid maupun Gereja. Dalam hal ini tokoh agama 

atau pembawah khotbah menjadi titik sentral atau komunikatoor utama dan 

masyarakat menjadi komunikannya.  
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Pola bintang juga diterapkan masyarakat Rano. Pola bintang 

merupakan dimana semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota. 

Pola bintang merupakan gabungan dan pengembangan dari pola lingkar yang 

mana terjadi interkasi timbal balik antara anggota berkomunikasi tanpa 

mengenal siapa yang menjadi pimpinan sentralnya. Pola bintang disebut juga 

semua saluran setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota 

kelompok yang lain. 

Pola komunikasi antar masyarakat Islam dan Kristen di desa Rano 

yang dilakukan peneliti di desa Rano menggunakan pola bintang. Pola 

komunukasi ini dapat ditemukan saat masyarakat berkumpul untuk 

membahas seperti perayaan hari-hari besar dari kedua agama,ini menjadi 

momen penting dimana masyarakat  dari kedua komunitas yang terkumpul, 

berbagi makanan, dan saling mengucapkan selamat. Kegiatan ini mempererat 

hubungan dan menciptakan rasa bersama selain dari itu kegiatan sosial 

melibatkan kegiatan seperti gotong royong dalam hal membersihkan 

lingkungan dan membantu dalam membangun fasiltas- fasilitas umum 

seperti tempat ibadah. Dalam kegiatan ini, masayarakat dari kedua agama 

bekerja sama menciptakan suasana yang saling menghormati dan 

memahami. Dengan pola komunikasi yang baik, masayarakat desa dapat 

menciptakan keharmonisan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. 

interaksi yang positif perayaan bersama, dan kegiatan sosial menjadi kunci 

untuk membangun hubungan saling menghormati anatara Islam dan Kristen. 

Hal ini menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung.  

Adapun komunikasi interpersonal yang terjadi pada masyarakat yakni 

disaat masyarakat muslim dengan masyarakat non-muslim (Kristen) bertemu 

di jalan saling menyapa. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Purwati Tangdiesak mengatakan bahwa: 
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        Kami di desa Rano sudah terbiasa sekali bertemu dan berbicara dengan 
orang yang tidak seagama, misalnya: orang  islam berbicara saat bertemu 
denga umat Kristen di jalanan masing-masing pihak menujukan sikap 
saling hormat terhadap keyakinan dan kebiasan satu sama lain.1 

Berdasarakn uraian diatas walaupun kita berbeda keyakinan dalam 

setiap lingkungan kita tetap harus saling menghargai atau  menyapa satu 

sama lain  supaya terjalin hubunga dengan baik walaupun beda agama. 

1. Pola Roda  

Pola komunikasi antara masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen  

di Desa Rano  Kecamatan Rano yang peneliti temukan itu pola roda. Pola 

komunikasi pada masyarakat Muslim dan Kristen di desa Rano Kecamatan 

Rano yaitu pola roda. Pola roda disini memiliki pimpinan yang jelas, sehingga 

kekuatan pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam 

proses penyampaian pesannya yang mana semua informasi berjalan harus 

terlebih dahulu disampaikan kepada pemimpin. 

Pola roda ini diterapkan oleh kepala desa yaitu saat melakukan 

kegiatan gotong royong, masyarakat bekerja sama dalam pembangunan 

rumah atau acara seperti pernikahan, menciptakan dukungan sosial, dan 

ritual adat seperti upacara syukuran upacara keagamaan yang melibatkan 

semua masyarakat, memperkuat ikatan sosial. 

Selain itu, pola ini juga dapat terlihat saat tokoh agama melakukan 

khotba ataupun kultum di Masjid maupun Gereja. Dalam hal ini tokoh agama 

atau pembawah khotbah menjadi titik sentral atau komunikatoor utama dan 

masyarakat menjadi komunikannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung terjun 

kelapangan peneliti mengamati adanya pola roda dalam komunikasi yang 

dilakukan masyarakat saat kegiatan syukuran, dengan berkumpulnya 

                                                         
1 Purwati Tangdiesak (39)  Masyarakat, Wawancara, Rano 12 Juli 2024. 



54 
 

 
 

masyarakat dalam suatu majelis terdapat pola roda yang tercipta dengan 

tersampainya pesan yang di komunikasikan komunikator yakni pimpinan 

desa tersebut. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Wahyudin Buja 

selaku Kepala Dusun: 

Dalam mengadakan kegiatan keagamaan baik kegiatan syukuran orang 
Islam maupun kegitatan orang Kristen selaku  perangkat Desa selalu 
melibatkan masyarakat, disini kita tidak memandang agama, baik yang 
beragama islam ataupun kristen, jadi disini  selalu melibatkan 
masyarakat dalam gotong royong, membangun Desa atau apapun 
kegiatan selalu dilibatkan, tidak ada yang namanyamendeskriminasik 
masyarakat atau satu kelompok.2 

Dari peryataan tersebut bahwa dalam mengadakan kegiatan 

keagamaan dan pembagunan desa,perangkat desa selalu melibatkan seluruh 

masyrakat tanpa memandang perbeadaan agama. Prinsip gotong royong 

diterapkan secara merata, dan tidak diskriminasi terhadap kelompok mana 

pun. Semua warga, baik muslim maupun Kristen, terlibat secara aktif dalam 

berbagai kegiatan desa. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Petrus Andalo agama Kristen di 

Desa Rano ketika peneliti menanyakan seperti halnya bentuk komunikasi 

antar agama yang terjadi pada masyarakat desa Rano sebagai berikut: 

Kalau komunikasi dalam keseharian biasanya bertetangga karena 
pastinya kan kita hidup bermasyarakat bertetangga, kalau untuk 
komunikasi lainnya biasanya pada acara keagamaan itu saling back up. 
Biasanya kita ada  kegiatan yang selalu melibatkan semua masyarakat 
tanpa terkecuali yakni  contoh gotong royong dan lain-lain.3 

Pola roda yang terjadi antara masyarakat Muslim dan masyrakat 

Kristen  di Desa Rano terjadi disaat masyarakat berkumpul di dalam kegiatan 

kemasyarakatan maupun keagamaan seperti, kerja bakti dan kegiatan 

keagamaan. Kemudian komunikasi kelompok juga terjadi disaat setelah 

kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan tersebut. Setelah kegiatan 

                                                         
2 Wahyudin Buja (70) kepala Dusun, Wawancara, Rano 8 Juli 2024 
3 Petrus Andalo (65) Majelis gereja, Wawancara, Rano 15 Juli 2024 
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tersebut perangkat desa memberikan arahan serta fatwa kepada masyarakat 

supaya selalu hidup rukun damai dalam keberagaman agama. Peneliti 

menemukan hasil penelitian dari observasi dan wawancara saat terjun ke 

lapangan. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti mengamati 

adanya komunikasi kelompok yang dilakukan masyarakat desa Rano pada 

saat perkumpulan warga. Seperti yang disampaikan kepala dusun: 

Untuk komunikasi secara kelompoknya kita juga membantu supaya 
terjaga dengan baik ketika ada informasi apapun itu kita sampaikan 
kepada masyarakat melalui  pemerintah desa  sehingga pesan yang 
dibawakan tersampaikan dan diterima semua warga dengan baik.4 

Dari hasil wawancara tersebut penelti dapat menyimpulkan bahwa 

dengan adanya komunikasi yang baik dalam suatu kelompok akan 

memudahkan kita untuk berkomunikasi, karena tanpa adanya komunikasi 

yang baik maka komunikasi tidak akan stabil, bahkan masyarakat pun akan 

merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalah pahaman. Dan sala 

satu komponen penting dalam kelangsungan suatu kelompok adalah dengan 

adanya komunikasi yang efektif dalam kelompok tersebut. 

2. Pola Bintang 

Pola bintang juga diterapkan masyarakat Rano. Pola bintang 

merupakan dimana semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota. 

Pola bintang merupakan gabungan dan pengembangan dari pola lingkar yang 

mana terjadi interkasi timbal balik antara anggota berkomunikasi tanpa 

mengenal siapa yang menjadi pimpinan sentralnya. Pola bintang disebut juga 

semua saluran setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota 

kelompok yang lain. 

                                                         
4 Wahyudin Buja (70) Kepala Dusun, Wawancara, Rano 8 Juli 2024. 
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Pola komunikasi antar masyarakat Islam dan Kristen di desa Rano 

yang dilakukan peneliti di desa Rano menggunakan pola bintang. Pola 

komunukasi ini dapat ditemukan saat masyarakat berkumpul untuk 

membahas seperti perayaan hari-hari besar dari kedua agama,ini menjadi 

momen penting dimana masyarakat  dari kedua komunitas yang terkumpul, 

berbagi makanan, dan saling mengucapkan selamat. Kegiatan ini mempererat 

hubungan dan menciptakan rasa bersama selain dari itu kegiatan sosial 

melibatkan kegiatan seperti gotong royong dalam hal membersihkan 

lingkungan dan membantu dalam membangun fasiltas- fasilitas umum 

seperti tempat ibadah. Dalam kegiatan ini, masayarakat dari kedua agama 

bekerja sama menciptakan suasana yang saling menghormati dan 

memahami. Dengan pola komunikasi yang baik, masayarakat desa dapat 

menciptakan keharmonisan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. 

interaksi yang positif perayaan bersama, dan kegiatan sosial menjadi kunci 

untuk membangun hubungan saling menghormati anatara Islam dan Kristen. 

Hal ini menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung.  

Hal tersebut terlihat jelas dalam membantu perayaan kedua agama, 

masyarakat tidak keberatan untuk saling tolong menolong dalam 

bermasyarakat. Dalam berinteraksi dengan masyarakat muslim dan kristen 

menerapkan kebebasan untuk saling bertoleransi kepada masyarakat seputar 

toleransi terkait keagamaan dan kemasyarakatan. Hal itu diterapkan pada 

saat perayaan hari raya Idul Adha dan hari raya Natal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

terhadap masyarakat di desa Rano, pola bintang yang dilakukan antara 

masyarakat muslim dan kristen terjadi disaat masyarakat Muslim dan 
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Nasrani melakukan perayaan hari rayanya masing-masing sebagaimana yang 

diungkapkan oleh  Samsul Bakri: 

komunikasi dalam keseharian biasanya  bertetangga karena pastinya kan 
kita hidup bermasyarakat bertetangga, kalau untuk komunikasi lainnya 
biasanya pada acara keagamaan itu saling mendukung. 
Misalnya, hari raya qurban masyarat kristen iku membantu memotong 
dan membagikan daging kurban.”Itu salah satu bentuk komunikasinya, 
jadi komunikasi yang terbentuk ke segala arah ke semua kalangan tanpa 
membedakan agama, ras dan suku nya. Dan ketika agama kristen hari 
raya natal kami juga ikut seta dalam mebantu memasak.5 

Dari hasil wawancara tersebut penenliti dapat menyimpulkan bahwa 

sikap toleransi dalam bertetangga mengajarkan kita untuk saling menghargai 

sesama agar dalam kehidupan sehari-hari kita selalu merasa tentram, damai, 

dan juga terhindar dari perpecahan, sikap seperti ini mampu memberikan 

rasa aman di tengah masyarakat. Pada komunikasi bintang ini diketahui 

bahwa baik masyarakat muslim maupun masyarakat kristen  memberikan 

respon yang baik dalam bertoleransi agama pada saat hari-hari raya  besar. 

B. Bentuk-bentuk Toleransi Beragama di Desa Rano  

Penerapan toleransi dalam kehidupan beragama patut dilakukan 

apalagi di lingkungan yang setiap harinya berbaur dengan agama yang 

berbeda. Masyarakat Desa Rano  sejak dahulu telah menerapkan toleransi 

dan terus berkembang hingga kini. Mereka hidup berdampingan tanpa 

adanya pertikaian keagamaan. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, 

masyarakat Desa Rano melakukan beberapa bentuk toleransi yaitu 

menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, tidak 

mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain.  

Toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati antara 

individu atau antar kelompok dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. 

                                                         
5 Samsul Bakri (62) imam mesjid, Wawancara, Rano 18 Juli 2024. 
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menerima perbedaan orang lain, menjaga silahturahmi dengan tetangga yang 

berbeda agama serta menghargai dan menghormati perayaan hari besar 

orang lain. Adapun bentuk- bentuk toleransi beragama di desa Rano, yaitu: 

1. Kerja sama dalam bakti sosial bidang keagamaan 

Bentuk toleransi antar  umat beragama dalam kegiatan bakti sosial  

yang ada dimasyarakat Desa Rano terlihat pada  saat kerja bakti bersama 

dimana warga dari berbagai agama bekerja sama membersihkan tempat 

ibadah kegiatan ini biasanya melibatkan memebersihkan masjid dan gereja 

atau tempat ibada lainnya. kegiatan ini biasanya dilakukan secara rutin 

seperti sebelum hari raya atau acara besar dari kedua agama. 

Dengan melakukan kerja bakti bersama, masyarakat desa tidak hanya 

menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga membangun 

jembatan antara umat beragama. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana 

perbedaan dapat disatukan dalam tujuan bersama demi kebaikan bersama 

 

Tolong-menolong antar tetangga dan warga masyarakat yang lebih 

luas adalah salah satu sarana kekuatan komunikasi  di desa Rano Kecamatan 

Rano Kabupaten Tana Toraja. Kegaiatan gotong-royong dan saling membantu 

ini nampaknya sudah merupakan tradisi yang melekat pada masyarakat di 

Desa Rano. Begitu akrabnya dalam berkomunikasi  antar umat beragama di 

Desa Rano dalam bentuk kegiatan bakti sosial sebagimana yang diungkapkan 

oleh Petrus Andalo yaitu: 

Jika kita saling menghargai dalam beragama, seperti kami yang ada di 
Desa Rano semua saling membantu dalam pekerjaan baik itu kerja bakti, 
acara pemakaman (rambu solo), acara menggeser rumah, dan acara 
syukuran seperi pernikahan (rambu tuka) tetap kami itu saling 
membantu, itulah sebabnya adanya suatuwarga/kelompok masyarakat 
atau kami sebut sebgai Pa’tondokan, sebab suatu warga\kelompok 
masyarakat (Pa’tondokan) sangat penting dalam suatu lingkungan 
masyarakat karena bisa memunculkan sifat saling menghargai agar kita 
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bisa hidup dengan rukun dalam lingkungan masyarakat. Sebab kalau 
bukan kita yang sadar akan pentingnya saling menghargai dan kita sadar 
akan nilai-nilai toleransi antar umat beragam supya terjalin dengan baik.6 

Dari hasil wawancara diatas bahwa saling menghargai dalam 

beragama sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan 

dalam masyarakat. Di desa Rano, semangat gotong royong dalam berbagai 

kegiatan seperti kerja bakti, pemakaman, pembangunan rumah, dan 

perayaan pernikahan menunjukkan bahwa saling membantu dan menghargai 

antarumat beragama memperkuat solidaritas dan menciptakan komunitas 

yang harmonis. Kesadaran akan nilai-nilai toleransi dan penghargaan satu 

sama lain menjadi kunci untuk terjalinnya hubungan yang baik dan 

pembangunan kelompok masyarakat yang solid. 

Hal ini dibilang dengan pernyataan Wahyudin Buja selaku Kepala 

Dusun, bahwa: 

Dalam kegiatan bakti sosial atau kerja bakti dan pembanguna rumah  
baik acara pernikahan maupun acara pemakaman, seluruh masyarakat 
ikut serta tanpa memandang latar belakang agama demi terciptanya Desa 
yang aman dan nyaman, disitu pula kita dapat membangun komunikasi 
yang baik antara masyarakat agar terciptanya suasana dan lingkungan 
yang harmonis. Terutama menjalin komunikasi antar tokoh-tokoh 
terkemuka di Desa Rano ini, baik itu dari agama Islam, Kristen.Kami 
hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Kalua kita tidak 
bias menjalin komunikasi yang baik, kemungkinan akan sering terjadinya 
pereselisihan dan salah paham.7 

Berdasarkan uraian diatas bahwa partisipasi seluruh masyarakat 

dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, pembangunan rumah, pernikahan, 

dan pemakaman tanpa memandang latar belakang agama sangat penting 

untuk menciptakan desa yang aman dan nyaman. Keterlibatan bersama ini 

membantu membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan tokoh-

tokoh agama, yang pada gilirannya menciptakan suasana dan lingkungan 

yang harmonis. Tanpa komunikasi yang baik, potensi perselisihan dan salah 

                                                         
6 Petrus Andalo (65) Majelis gereja, Wawancara, Rano 15 Juli 2024 
7 Wahyudin Buja (70) Kepala Dusun, Wawancara, Rano 8 Juli 2024 
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paham dapat meningkat, sehingga keberagaman agama harus dikelola 

dengan penuh pengertian dan toleransi. 

Begitupun hal serupa dikatan oleh samsul bakri: 

Kami di desa rano kalua kita bermasyarakat (pa’tondokan) kita itu harus 
saling membantu dalam kegiatan apapun itu, suapaya terjalin 
dengan baik hubungan bermasyarakat disitulah kita dapat membanguko
munikasi yang baik dengan masyarakat yang berbeda agama apalagi 
biasa itu kalau  ada renov-renov masjid masyarakat non muslim turut 
dala membantuh nah disitulah terjalin toleransi yamg baik dan 
komunikasi yang baik pula.8 

Dari hasil wawancara diatas bahwa di desa Rano, saling membantu 

dalam berbagai kegiatan, baik itu acara rutin atau renovasi tempat ibadah, 

sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis 

antarwarga.Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk 

mereka yang berbeda agama, memfasilitasi toleransi dan komunikasi yang 

baik. Dengan demikian, keterlibatan bersama ini memperkuat kerukunan dan 

pemahaman antarumat beragama di desa. 

Hal serupa juga dikatan Purwati Tangdiesak selaku masyarkat Rano 

saat diwawancarai: 

Saling toleransi dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong 
(memebrsihkan lingkugan,membangun fasilitas umum dll). yang 
melibatkan  berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda, maka dari 
itu dengan adanya ini kegiatan sosial membuata masyarakat lebih 
gampang untuk membangun toleransi degan baik dan berkomunikasi 
dengan baik. Saling toleransi untuk kemaslahatan umat contoh gotong 
royong dan sebagainya. Untuk itu gotong royong biasanya diadakan kerja 
bakti untuk menjaga kebersihan yang dilakukan pada hari jumat sebulan 
sekali. Gotong royong ini dilakukan oleh semua masyarakat 
islam maupun Kristen untuk ikut serta dalam membersihkan lingkungan9 

Meskipun kita berbeda dalam keyakinan kita tetap saling menghargai 

dan membantu terutama dalam kegiatan tertentu. Namun kita harus tetap 

menjaga akhlak dan aqidah agama kita masing-masing, sebab kadang kita 

                                                         
8 Samsul Bakri (62) Imam masjid, Wawancara, Rano 15 Juli 2024 
9 Purwati Tangdiesak  (39) Masyarakat, Wawancara, Rano 12 Juli 2024 
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melupakan larang-larang dalam agama masing-masing karena hanya 

berfokus pada sikap saling toleransi. Berdasarkan hasil wawancara di atas 

mengenai gotong royong dapat disimpulkan bahwa gotong royong tolong 

menolong masih bersifat asli karena belum ada campur tangan pihak 

penguasa untuk memerintah. Masyarakat masih berinisiatif melakukannya 

atas dasar kekeluargaan sesama warga, dalam gotong royong tolong - 

menolong.  

2. Kerjasama dalam bidang ekonomi 

Kerjasama dibidang ekonomi yang ada pada masyarakat Desa Rano, 

umat Islam melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi dengan 

mengumpulkan donasi untuk pembanguna fasilitas umum seperti Masjid dan 

Gereja. meskipun dana untuk masjid dan gereja berasal dari sumber yang 

berbeda, kegiatan ini menujukkan bentuk kerja sama antarumat beragama. 

Contohnya yaitu ketika umat Islam dan Kristen di Desa Rano bersama – sama 

menyelengarakkan pengalanggan dana . dalam hal ini mereka mengundang 

seluruh warga untuk berpartisipasi dalam sumbangan uang ataupun tenaga. 

Hasil dari donasi tersebut digunakan untuk membangun masjid dan gereja. 

Dengan kegiatan ini tidak hanya memeperkuat hubungan anatarumat 

beragama, tetapi juga menujukkan bahwa mereka dapat bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama demi kebaikan seluruh masyarakat dalam hal 

ekonomi keagamaan. 

Dalam kehidupan sehari-hari hubungan saling membutuhkan antar 

masyarakat non-muslim dan muslim di desa Rano terjadi pada bidang 

ekonomi, di mana hubungan yang saling bergantung ini dapat mengikat 

dalam kebersamaan, dijauhkan dari perbedaan agama dan etnis. Dalam hal 

ini kedua belah pihak saling membutuhkan dan akan mengalami kesulitan 



62 
 

 
 

jika ditinggalkan atau tidak mendapatkan bantuan dari pihak yang lain. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Wahyudin Buja :  

Kami di masyarakat rano sudah terbiasa  sekalimi  ketemu lalu berbicara 
yang berbeda agama, misalnya orang islam berbicara kalau ketemu orang 
kristen dalam melakukan transaksi jual beli baik dipasar maupun sekitar 
Desa Rano. Contohnya orang islam  membeli sayur  atau apapun yang 
dijual kibeli, tapi kami tetap beli bagi kami orang islam begitupun dengan 
orang nasrani akan tetap membeli jualan kami baik itu sayuran, baju 
ataupun makanan babi sealagi tidak dilarang oleh agama maka kmi tetap 
membeli. Karena kita ini sebagai makhluk yang tinggal dimuka bumi 
maka kita harus menjaga keharmonisan bagi sesama makluk dimuka 
bumi yang berbeda agama, karena kita tidak bisa hidup di muka bumi ini 
dengan damai kalau kita hanya ingin membantu sesama agama kita, jelas 
di agama kita masing-masing sudah jelaskan bahwa kita sesama makhluk 
di muka bumi saling membantu satu sama lain. 10 

Dari urain diatas walaupun kita berbeda keyakinan dlam setiap 

lingkungan terutama dalam beragama tidak menjadi penghalang  bagi kita 

untuk saling membantu dalam kebutuhan baik itu material maupun spritual. 

Karena sesungguhnya kita sebagai makhluk sosial tentunya saling membantu 

dalam hal apapun itu, sesuai dengan ajaran agama yang menekankan untuk 

saling mendukung dan hidup berdampingan secara damai. 

3. Menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain 

Hidup berdampingan merupakan makanan sehari-hari masyarakat. 

Oleh sebab itu, banyak dari masyarakat yang tidak terlalu mempedulikan 

perbedaan yang ada. Mereka menganggap bahwa masalah perbedaan agama 

bukanlah sesuatu yang besar. Masyarakat merasa kepercayaan seseorang 

adalah hak orang tersebut dan tidaklah menjadi sesuatu yang baik jika 

dipersoalkan.  

Menghargai dan menghormati agama yang dianut seseorang 

merupakan hal dasar dari toleransi. Jika kita menghargai dan menghormati 

                                                         
10 Wahyudin Buja (70) Kepala Dusun, Wawancara, Rano 8 Juli 2024 
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keyakinan yang dianut orang lain maka orang lain akan berlaku demikian 

pula. Hal ini seperti yang dikatakan dalam Q.S. Al-Hajj ayat 40 

مَ الَّذِينَ أخُْزِجُىا مِنْ  ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّ ُ وَلىَْلا دَفْعُ اللََّّ تْ دِياَرِهِمْ بِغَيْزِ حَقٍّ إلِا أنَْ يَقىُلىُا رَبُّنَا اللََّّ

ُ مَنْ يَنْصُزُهُ إنَِّ  ِ كَثيِزًا وَليَنَْصُزَنَّ اللََّّ َ لقَىَِيٌّ عَزِيزٌ  صَىَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلىََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَزُ فيِهَا اسْمُ اللََّّ  اللََّّ

Terjemahan: 

Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara 
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah Ibadah orang Yahudi dan masjid-
masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.11 

Ayat di atas merupakan perintah agar menghormati tempat-tempat 

ibadah dan simbol-simbol keagamaan yang mereka anggap sakral. Agama-

agama selain Islam juga harus mendapat penghormatan yang sama dari 

komunitas muslim. Dikarenakan toleransi beragama akan terwujud dalam 

kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya 

terhadap keyakian dan simbol agama lain. Saling menghormati terhadap 

keyakinan yang dianut orang lain telah diterapkan oleh masyarakat Desa 

Rano  dimana mereka berkeyakinan bahwa agama bukanlah urusan orang 

lain melainkan telah berada di dalam dasar hati kita masing-masing. 

Meyakini sebuah agama adalah hak masing-masing individu yang harus kita 

hormati. 

Masyarakat desa Rano  sangat menghargai dan menghormati agama 

yang dianut orang lain terutama dalam kegiatan keagamaan tanpa saling 

menganggu akidah masing-masing pemeluk agama., seperti yang 

dikemukakan oleh  Petrus Andalo, yaitu: 

kami di Desa Rano sangat menjaga yang namanya toleransi atau saling 
menghargai perbedan agama terutama saya yang  satu rumah dengan 
orang yang beragama islam namun  tidak menjadi penghalang bagi saya 
dalam kegiatan keagamaan. Contohnya : kan saya adakan kumpulan 

                                                         
11  Kementrian Agama RI, Al-Quran Tawid, Terjemahan, (Bandung: Marwa, 

2024),h.337 
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dirumah saya setiap dua minggu sekali,pada saat kami melakukan ibadah 
bernyanyi dengan mengunakan pengeras suara, namun itu tidak menjadi 
penganggu bagi umat islam yang ada di masayarakat, dalam hala ini anak 
saya yang beragama islam dan istri saya dan masyarakat   itu membantu 
dalam mempersiapkan makanan untuk dimakan para tamu yang akan 
datang kumpulan, kami saling menjaga bertoleransi walaupun beda 
agama dengan satu atap rumah.12 

Berdasarkan uraian diatas bahwa di desa Rano, toleransi dan saling 

menghargai perbedaan agama sangat dijaga, termasuk dalam keluarga yang 

memiliki anggota dengan keyakinan berbeda. Meskipun ada perbedaan 

agama dalam satu rumah, kegiatan keagamaan seperti kumpulan bulanan 

tetap dilakukan tanpa mengganggu umat Islam di sekitar. Seluruh anggota 

keluarga, termasuk yang beragama Islam, aktif terlibat dalam persiapan 

acara, menunjukkan bahwa saling menghormati dan berkolaborasi 

antarumat beragama dapat berjalan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. 

Begitu pun sebaliknya ketika umat islam melakukan sholat jumat  

pada hari jumat mereka memutar sholat-sholawat  atau ayat suci al-Qur’an, 

namun itu tidak menjadi penggangu Sebagimana yang diungkapkan oleh 

Syamsul Bakri bahwa: 

Masyarakat harus bisa hidup dengan rukun dan saling menghargai atas 
dasar tidak saling menggangu dalam masalah ibadah. Seperti di Desa 
Rano ini di sekeliling masjid masyarakat yang tingga ada yang beragama 
beragama Nasrani namun itu tidak menjadi penghalang bagi kita ummat 
Islam dalam melakukan kegiatan keagamaan. Contohnya ketika hari 
jum’at tentunnya sebelum memasuki waktu sholat jumat pasti akan 
dilantunkan ayat- ayat suci al- Qur’an melalui pengeras suara, namun hal 
itu tidak membuat masyarakat di sekitaran masjid merasa terganngu 
karena mereka menyadari bahwa hari itu umat muslim akan melakukan 
ibadah sholat jum’at. Begitu besar toleransinya orang di Desa Rano ini.13 

 Dari urain diatas  hasil wawancara bahwa di desa Rano, masyarakat 

hidup rukun dan saling menghargai dengan tidak mengganggu kegiatan 

ibadah antaragama. Meskipun ada perbedaan agama, seperti adanya warga 

Nasrani di sekitar masjid, mereka menghormati kegiatan ibadah umat Islam, 

                                                         
12 Petrus Andalo (65) Majelis gereja, Wawancara, Rano, 15 juli 2024 
13 Samsul Bakri (62) Imam mesjid, Wawancara, Rano 18 juli 2024 
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termasuk pelantunan ayat-ayat Al-Qur'an pada hari Jumat, tanpa merasa 

terganggu. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dan pemahaman 

yang mendalam tentang pentingnya saling menghargai dalam kehidupan 

beragama di desa tersebut. 

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Purwati Tangdiesak, bahwa: 

Dalam ajaran agama islam kita sudah diajarkan bertoleransi dengan 
siapa pun, kami dimasyarakat disini hidup saling toleran, menghargai 
dan menghormati masing-masing agama yang dianaut. Karena kami 
sadar bahwa kita itu harus saling mengasihi dan tidak membenci, saya 
sendiri tidak memilih-milih berteman  yang berabeda keyakinan dalam 
pergaulan semua sama menurut saya.14 

 Dari hasil wawancara di atas bahwa kegiatan keagamaan yang di 

lakukan di Desa Rano berjalan dengan lancar tanpa ada yang saling 

menganggu antar umat beragama lain. Hal ini dapat terwujud karena adanya 

komunikasi dan interaksi kerja sama antara pihak agama islam  dan pihak 

agama Nasrani untuk membangun toleransi antar umat beragama. 

Masyarakat di lingkungan tersebut hidup dalam suasana saling menghormati 

dan mengasihi, tanpa membeda-bedakan keyakinan. Bagi individu tersebut, 

semua orang setara dan berteman dengan siapa pun tidak tergantung pada 

agama atau keyakinan. 

4. Adat Istiadat   Sebagai Bentuk Toleransi Beragama di Desa Rano 

Adat istiadat sebagai bentuk toleransi beragama di Desa Rano karena 

masyarakat menghargai terhadap perbedaan, adat istiadat mencerminkan 

kepercayaan dan nilai- nilai unik tiap masyarakat. Dengan menghormati adat 

istiadat lain, kita mengakui keberagaman keyakinan. Adat istiadat yang ada di 

Desa Rano adalah warisan budaya yang berharga. Contoh adat istiadat yang 

dilakukan masyarakat Rano rano itu masyarakat saling memabntu dalam 

berbagai hal tanpa memandang perbedaan agama. 

                                                         
14 Purwati Tangdiesak (39)  Masyarakat, Wawancara, Rano 12 juli 2024 
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Adat istiadat di suatu tempat menjadi bagian dari tradisi suatu 

masyarakat atau kelompok tertentu. Melalui  adat dimasayarakat   diwariskan 

dari generasi ke generasi. Adat istiadat seringkali mencerminkan nilai-nilai 

budaya dan sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berfungsi sebagai 

panduan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam situasi khusus. Sebagai 

mana yang di ucapkan Petrus Andalo : 

Kami di masyarakat Desa Rano sangat memengang teguh akan adat 
istidat, karena kalau hilang adat istiadat pudara juga toleransi beragam 
yang ada di Desa Rano kenapa karena setiapa kegiatan adat misal dalam 
acara ma’tomate (acara penguburan ) semua masyarakat muslim maupun 
non muslim yanag ada dimasayarakat  harus turun   ikut dalam 
membantu acara tersebut  begitupun sebaliknya, sebab kami  masyarakat 
rano sangat menjaga toleransi beragama apalagi dalam kegiatan adat 
istiadat disini juga mengapa  masyarakat rano sangat baik dalam 
berkomunikasi walaupun berbeda keyakinan. 15 

Berdasarkan urain diatas  walupun kita berbeda dalam keyakinan 

terutama dalam agama itu bukan menjadi penghalang bagi kita dalam 

membantu saudara kita dalam menjalankan suatu acara tertutama dalam 

adat-istiadat, seperti di desa Rano adat-istiadat sangan mendukung akan 

adanya toleransi beragama sebab dalam suatu adat yang dilakukan terutama 

dalam upacara rambu solo (acara pemakaman) yang di adakan oleh umat 

kristen menjadi sarana masyarakat yang beda agama berinteraksi dan 

berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh umat beragama Islam 

maupun Kristen tidak hanya interaksi yang bersifat sementara saja namun 

masyarakat Desa Rano  juga menunjukkan bahwa keakraban diantara 

masyarakat tidak hanya dalam bentuk adat-istiadat saja, akan tetapi bila 

salah satu dari masyarakat ada yang mengalami kesulitan, maka dari masing-

masing masyarakat memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk turut ikut 

                                                         
15 Petrus Andalo (65) Majelis gereja, Wawancara, Rano 15 Juli 2024 
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membantu meringankan beban yang ditanggung. Inilah salah satu alasan 

mengapa di Desa Rano sangat erat akan toleransi beragama. 

  Toleransi beragama,  yang harus diperhatikan juga adalah adat-

istiadat. Dalam hal ini adat-istiadat adalah figur yang dapat membangun sifat 

saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama. Hal yang dapat 

kita lakukan sebagai generasi muda agar sikap toleransi beragama semakin 

kuat di antara umat beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 

Dengan cara seperti itu dapat meningkatkan keimanan kita, jika iman kita 

sudah kuat maka kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam 

kehidupan, selain itu juga dapat meningkatkan ketaqwaan kita dengan cara 

menjlankan agama dengan benar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data, maka penulis 

mendapatkan hasil tentang pola komunikasi masyarakat dalam membangun 

toleransi beragama di Desa Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi yang terbentuk pada masyarakat Kristen dan Muslim 

di Desa Rano Kecamatan Rano adalah pola bintang dimana pola ini 

yang diterapkan oleh masyarakat Kristen dan Muslim di Desa Rano 

saat hari raya keagamaan baik itu Hari Raya Idul Fitri maupun Natal, 

juga terjadi saat masyarakat berkumpul-kumpul dan bercerita seperti 

acara arisan dan diskusi di masyarakat. Terakhir pola roda, pada pola 

ini masyarakat Kristen dan Muslim melakukan pola dimana salah satu 

menjadi titik sentral atau pemimpin dalam sebuah perkumpulan. Hal 

ini terlihat saat pertemuan  dimana titik sentralnya pada Kepala Desa 

yang merupakan pemimpin pertemuan tersebut. Selain itu, pola roda 

juga dapat dijumpai saat tokoh agama mengadakan kultum ataupun 

khotbah di rumah ibadah masing-masing. Dimana titik sentralnya 

akan berpusat kepada tokoh agama atau pembawa kultum dan 

khotbah tersebut  

2. Bentuk toleransi beragama yang ada di desa Rano meliputi dalam 

kegiatan-kegiatan ekonomi, dan keagamaan, diantaranya terlihat sikap 

toleransi dari umat non muslim dan umat Islam yang tidak saling 

menggangu antara penganut agama, membantu umat non muslim 
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maupun sebaliknya s ebagai sikap toleransi antar beragama dengan 

saling menghargai dan menghornati.  

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. peningkatan kualitas komunikasi masyarakat Desa Rano dapat 

meningkatkan  cara mereka berkomunikasi antar umat beragama. 

Dengan cara melalui  pelatihan komunikasi antar budaya dan dialog 

anatar umat beragama. Hal ini dapat membantu memahami perbedaan 

dan menghargai keberagaman. 

2. Peran tokoh masyarakat dan agama memiliki pengaruh besar dalam 

membangun kerukunan. Mereka bisa berperan lebih aktif dalam 

memfasilitasi komunikasi yang positif antar umat beragama. Misalnya 

dengan mengadakan pertemuan atau kegiatan bersama, dengan itu 

perbedaan tidak lagi menjadi pemicu konflik, melainkan menjadi 

kekuatan untuk bersatu.  

3. Masyarakat  Rano kerja sama anatar lembaga untuk menciptakan 

lingkungan yang toleran, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. 

Pemerinta desa , lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat bisa 

bekerja sama dalam membuat program – program yang mendukung 

toleransi. Dengan kerja sama, upaya meningkatkan toleransi akan lebih 

efektif dan berkelanjutan  
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