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PEDOMAN TRANSLITERASI 
	

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar	 huruf	 bahasa	Arab	 dan	 transliterasinya	 ke	 dalam	huruf	 Latin	

dapat	dilihat	pada	tabel	berikut	:	

1. Konsonan 
	

Huruf	

Arab	
Nama	 Huruf	Latin	 Nama	

	
	ا

	
Alif	

tidak	
	

dilambangkan	
tidak	dilambangkan	

	ب Ba	 B	 Be	

	ت Ta	 T	 Te	

	ث Sa	 ṡ	 es	(dengan	titik	di	atas)	

	ج Jim	 J	 Je	

	
	ح

	
Ha	

	
ḥ	

ha	(dengan	titik	di	

bawah)	

	خ Kha	 Kh	 ka	dan	ha	

	د Dal	 D	 De	

	ذ Zal	 Ż	 zet	(dengan	titik	di	atas)	

	ر Ra	 R	 Er	
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	ز Zai	 Z	 Zet	

	س Sin	 S	 Es	

	ش Syin	 Sy	 es	dan	ye	

	
	ص

	
Sad	

	
ṣ	

es	(dengan	titik	di	

bawah)	

	
	ض

	
Dad	

	
ḍ	

de	(dengan	titik	di	

bawah)	

	
	ط

	
Ta	

	
ṭ	

te	(dengan	titik	di	

bawah)	

	
	ظ

	
Za	

	
ẓ	

zet	(dengan	titik	di	

bawah)	

	ع ‘ain	 ‘	 apostrof	terbalik	

	غ Gain	 G	 Ge	

	ف Fa	 F	 Ef	

	ق Qaf	 Q	 Qi	

	ك Kaf	 K	 Ka	

	ل Lam	 L	 El	

	م Mim	 M	 Em	
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	ن Nun	 N	 En	

	و Wau	 W	 We	

	ه Ha	 H	 Ha	

	ء Hamzah	 ,	 Apostrof	

	ي Ya	 Y	 Ye	

Hamzah	(ء)	yang	terletak	di	awal	kata	mengikuti	vokalnya	tanpa	diberi	

tanda	 apapun.	 Jika	 ia	 terletak	 di	 tengah	 atau	 di	 akhir,	maka	 ditulis	 dengan	

tanda	(‘).	

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:	

Tanda	 Nama	 Huruf	Latin	 Nama	

	fatḥah اَ A	 A	

	Kasrah اِ I	 I	

	ḍammah اُ U	 U	

Vokal	rangkap	bahasa	Arab	yang	lambangnya	gabungan	antara	harakat	

dan	huruf,	transliterasinya	berupa	gabungan	huruf,	yaitu:	
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Harkat	dan	Huruf	 Nama	 Huruf	dan	Tanda	 Nama	

	’yā	dan	fatḥah ىَ ai	 a	dan	i	

	wau	dan	fatḥah وَْى Au	 a	dan	u	

Contoh:	
	

 فَیْكَ

 لَوْھَ

:	kaifa	

:	haula	

3. Maddah 

Maddah	atau	vocal	panjang	yang	lambangnya	berupa	harakat	dan	huruf	

transliterasinya	berupa	huruf	dan	tanda,	yaitu:	

Harakat	dan	

Huruf	
Nama	

Huruf	dan	

Tanda	
Nama	

	
 ىَ…	َ|ا…

fatḥah	dan	alif	

atau	yā’	

	
ā	

a	dan	garis	di	

atas	

	
	ى

	
kasrah	dan	yā’	

	
i	

i	dan	garis	di	

atas	

	
 ىو

	
ḍammah	dan	wau	

	
ū	

u	dan	garis	di	

atas	

Contoh:	

تَامَ◌ :	

mata	 ىمرََ◌  

:	rama	

لیْقِْ◌  :	qila	
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توُمُْیَ◌  :	yamutu	
	

4. Tā’ Marbūṭah 

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

hidup	 atau	 mendapat	 harkat	 fatḥah,	 kasrah,	 dan	 ḍammah,	 yang	

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

harkat	sukun	transliterasinya	adalah	[h].	

Kalau	pada	kata	yang	berakhir	dengan	tā’	marbūṭah	diikuti	oleh	kata	

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

maka	tā’	marbūṭah	itu	transliterasinya	dengan	(h).	

Contoh:	

لِ◌ فطَلأَْاْ◌  ةضُوَرََ◌   :	raudal	al-at	fal	

ةُلضَِ◌ افَلاْ◌  ةُنَیْ◌  دمَِلْاَ◌   :	al-madinah	al-fadilah	
	

 ةمَكْحِلَْا
 

5. Syaddah (Tasydid) 

:	al-hikmah	

Syaddah	 atau	 tasydid	 yang	 dalam	 sistem	 tulisan	 Arab	 dilambangkan	

dengan	sebuah	tanda	tasydid	(◌◌ّ ),	dalam	transliterasinya	ini	dilambangkan	

dengan	perulangan	huruf	(konsonan	ganda)	yang	diberi	tanda	syaddah.	

Contoh:	
	

انََّبرَ◌ :	rabbana	

انیَجَّْ نَ◌  :	najjainah	

6. Kata Sandang 

Kata	 sandang	 yang	 diikuti	 oleh	 huruf	 syamsiah	 ditransliterasikan	

sesuai	 dengan	 bunyi	 huruf	 yang	 ada	 setelah	 kata	 sandang.	 Huruf	 "l"	 	(ل)
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diganti	dengan	huruf	yang	sama	dengan	huruf	yang	langsung	mengikuti	kata	

sandang	tersebut.	

Kata	 sandang	 yang	 diikuti	 oleh	 huruf	 qamariyah	 ditransliterasikan	

sesuai	dengan	bunyinya.	

Contoh:	
	

ةُفسََلفَْلْاَ◌ :	al-falsafah	

دلاَُبلِْاَ◌ :	al-biladu	

7. Hamzah 

Aturan	 transliterasi	 huruf	 hamzah	 menjadi	 apostrop	 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:	
	

a. Hamzah	di	Awal	

ترُمِْاُ◌  :	umirtu	

b. Hamzah	Tengah	

نوَرْمُُأْتَ◌  :	ta’muruna	
	

c. Hamzah	Akhir	

ءيٌشَْ◌ :: Syai’un	

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Pada	 dasarnya	 setiap	 kata,	 baik	 fi‘il,	 isim	 maupun	 huruf,	 ditulis	

terpisah.Bagi	 kata-kata	 tertentu	 yang	 penulisannya	 dengan	 huruf	 Arab	
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yang	sudah	lazim	dirangkaikan	dengan	kata	lain	karena	ada	huruf	atau	harakat	

yang	dihilangkan,	maka	dalam	transliterasinya	penulisan	kata	tersebut	 bisa	

dilakukan	dengan	dua	cara;	bisa	terpisah	per	kata	dan	bisa	pula	dirangkaikan.	

Contoh:	
	

Fil	Zilal	al-Qur’an	

Al-Sunnah	qabl	al-tadwin	

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau	berkedudukan	sebagai	muḍāf	ilaih	(frase	nominal),	ditransliterasi	tanpa	

huruf	hamzah.	

Contoh:	

lَّ ◌ِْنُید  Dinullah	lَّ ◌ِاب  billah	
	

Adapun	 tā’	marbūṭah	di	 akhir	kata	yang	disandarkan	kepada	 lafẓ	al-	

Jalālah	ditransliterasi	dengan	huruf	[t].	

Contoh:	

lَّ ◌َْةمِحَر يفِْ◌  مھُْ◌   Hum	fi	rahmatillah	
	

10. Huruf Kapital 

Walau	 sistem	 tulisan	 Arab	 tidak	 mengenal	 huruf	 kapital	 (All	 caps),	

dalam	 transliterasinya	 huruf-huruf	 tersebut	 dikenai	 ketentuan	 tentang	

penggunaan	huruf	kapital	berdasarkan	pedoman	ejaan	Bahasa	Indonesia	yang	

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

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

Contoh:	

Syahru	ramadan	al-lazi	unzila	fih	al-

Qur’an	Wa	ma	Muhammadun	illa	

rasul	

B. Daftar Singkatan 

Beberapa	singkatan	yang	dibakukan	

adalah:	swt.	 =	subhānahū	wa	ta‘ālā	

saw.	 =	sallallāhu	‘alaihi	wa	sallam	

a.s.	 =	‘alaihi	al-salām	

H	 =	Hijriah	

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	Ali	‘Imrān/3:	

HR	 =	Hadis	Riwayat	
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ABSTRACT 
 

N a m e : Nurhalisa 
Student ID Number : 80100223005 
Research Title : Spiritual Transformation in a Community: A Phenomenological 

Study of Literacy and Religious Ideology Development in 
Tabbaqé, Bone Regency. 

 
The main issue of this research is how to overcome the negative stigma labeled the 

Tabbaqé as the “Texas Village. The main issue is further elaborated into several sub- 
problems, including: 1) What factors underlie the negative stigma against the Tabbaqé 
community among outsiders? 2) How does the negative stigma shape the self-identity 
and the community of the Tabbaqé people? 3) How has their collective identity (the 
community label) shaped their religious beliefs and practices in the past? 4) How do the 
local community leaders influence religious education, literacy development, and 
current religious ideology in building the religious life and spirituality of the Tabbaqé 
community? 

 
This research is a field study, using a multidisciplinary approach that combines 

normative-sociological, historical, phenomenological, and ethnographic perspectives. 
The research method used a triangulation approach for data collection, consisting of 
observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The data processing and 
analysis involve a three-stage process, namely: data reduction, data presentation, and 
conclusion. 

 
This research reveals that 1) The negative stigma surrounding the Tabbaqé 

community arises from a long history of border conflict and leadership from their 
ancestors. 2) The negative stigma surrounding the Tabbaqé community stems from the 
historical narratives propagated by La Mannaq to hold/own the values of dedication, 
awareness, and community power, which then shapes the image of a strong and united 
community. 3) Some of the factors that led to inconsistent religious practices in the past 
included inadequate religious education, local traditions, and economic conditions, then 
a significant transformation began with the arrival of leaders committed to bringing 
positive change and reform in religious practices. 4) The local community leaders serve 
as role models, conflict mediators, and crime preventers. Meanwhile, religious 
authorities reinforce religious practices, provide religious education, and help improve 
the community's image. 

 
The implications of this study are: 1) Future research is expected to further 

explore the transformation of spirituality in rural communities. 2) Religious leaders are 
expected to promote religious understanding, peaceful living, and conflict resolution 
through dialog (deliberation). 3) The community needs to prioritize building positive 
relationships and rebuilding its negative image in the views of the outside community. 
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Judul	 :	 Transformasi	 Spiritualitas	 Komunal:	 Studi	 Fenomenologis	 atas	

Penyemaian	Literasi	dan	Ideologi	Keagamaan	 di	Tabbaqé	Kab.	Bone	

Pokok	masalah	dalam	penelitian	ini	yaitu	bagaimana	mengubah	stigma	
negatif	 yang	 telah	 melekat	 pada	 masyarakat	 Tabbaqé	 sebagai	 “Kampung	
Texas”.	Pokok	masalah	tersebut	selanjutnya	di	breakdown	ke	dalam	beberapa	
sub	masalah,	yaitu:	1)	Bagaimana	latar	belakang	terbentuknya	stigma	negatif	
tentang	 masyarakat	 Tabbaqé	 dalam	 memori	 kolektif	 masyarakat	 luar?	 2)	
Bagaimana	 stigma	 negatif	 tersebut	 turut	 membentuk	 identitas	 diri	 dan	
kolektif	 warga	 Tabbaqé?	 3)	 Bagaimana	 peran	 identitas	 kolektif	 tersebut	
terhadap	 keberagamaan	 mereka	 di	 masa	 lalu?	 4)	 Bagaimana	 peran	 tokoh	
masyarakat	 setempat	 terhadap	 aktivitas	 pengajaran	 agama,	 penyemaian	
literasi,	 dan	 ideologi	 keagamaan	 saat	 ini	 dalam	 mentransformasi	 pola	
kehidupan	keagamaan	dan	spiritualitas	masyakarat	Tabbaqé?	

Jenis	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 field	 research	 (penelitian	
lapangan)	dengan	menggunakan	pendekatan	normatif-sosiologis,	pendekatan	
historis,	 pendekatan	 fenomenologis,	 dan	 pendekatan	 etnografi.	 Metode	
pengumpulan	 data	 yang	 digunakan	 adalah	 observasi,	 wawancara	 dan	
dokumentasi.	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 1)	 Stigma	 negatif	 terhadap	
masyarakat	 Tabbaqé	 berakar	 dari	 sejarah	 panjang	 ketegangan	 dan	 konflik	
yang	terjadi	terutama	terkait	dengan	isu	perbatasan	dan	kepemimpinan	yang	
tegas	 dari	 leluhurnya.	 2)	 Stigma	 negatif	 yang	 melekat	 pada	 masyarakat	
Tabbaqé	 berakar	 dari	 pesan-pesan	 bersejarah	 yang	 diwariskan	 oleh	 La	
Mannaq	yang	memegang	erat	nilai-nilai	seperti	kesungguhan,	kewaspadaan,	
dan	kekuatan	komunitas	yang	diajarkan	 La	Mannaq	 dapat	menciptakan	citra	
masyarakat	yang	bertahan	dan	penuh	solidaritas	3)	Keberagamaan	di	masa	
lalu	dipengaruhi	oleh	ketidakkonsistenan	dalam	praktik	keagamaan	di	masa	
lalu	karena	keterbatasan	pendidikan	agama,	adat	lokal,	dan	kondisi	ekonomi,	
namun	 telah	 terjadi	 perubahan	 signifikan	mulai	 terjadi	 dengan	 kedatangan	
tokoh-tokoh	 kunci	 yang	 berkomitmen	 untuk	 memperbaiki	 praktik	
keagamaan.	 4)	 Tokoh	 masyarakat	 bertindak	 sebagai	 panutan,	 mediator	
konflik,	dan	pencegah	kriminalitas.	Sementara	itu	otoritas	agama	memperkuat	
praktik	ibadah,	memberikan	pendidikan	agama,	dan	membantu	memperbaiki	
citra	komunitas.	

Implikasi	dari	penelitian	ini	ialah	1)	Penelitian	selanjutnya	diharapkan	
dapat	 mengeksplorasi	 lebih	 luas	 tranformasi	 spiritualitas	 masyarakat	 di	
pedesaan.	 2)	 Tokoh	 agama	 diharapkan	 mampu	 memberikan	 pemahaman	
keagamaan,	 kajian-kajian	 tentang	 hidup	 damai,	 dan	 penyelesaian	 konflik	
secara	musyawarah.	3)	Masyarakat	lebih	fokus	pada	pembangunan	hubungan	
positif,	berusaha	memperbaiki	citra	negatif	di	mata	masyarakat.	
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BAB	I	

PENDAHULUAN	

	

A. Latar	Belakang	Masalah	

Salah	satu	kampung	yang	memiliki	signifikansi	historis	di	Kabupaten	

Bone	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 adalah	 Tabbaqé.1	 Tabbaqé	 terkenal	 dengan	

masyarakatnya	yang	berani	dan	dihormati,	serta	tokoh	masyarakat	terkemuka	

seperti	 	La	Mannaq2	dan	Alimuddin	Page.	Tabbaqé,	Bottoqé	dan	Laponrong	

secara	 hukum	menjadi	 bagian	 dari	 Kecamatan	Amali.	 Permasalahan	 terkait	

pada	masa	tersebut	berkisar	pada	batas	wilayah	antara	Baringeng	dan	Arung	

Amali.	Baringeng	melakukan	aktivitas	perburuan	secara	sembunyi-sembunyi	

di	 dusun	 Tabbaqé	 untuk	 mengejar	 rusa	 dan	 Arung	 Amali	 memberikan	

peringatan	 yang	 berujung	 pada	 pertumpahan	 darah.	 Frasa	 “Sî	 Tabbaq	 Sî	

Bessiko”,	 yang	 dinyatakan	 oleh	 La	 Mannaq	 pada	 masa	 pemerintahannya,	

menegaskan	 posisi	 Tabbaqé	 dalam	 konteks	 peringatan	 kepada	 Baringeng.3	

Namun,	seiring	waktu	Tabbaqé	dikenal	dengan	reputasi	yang	mencengangkan	

sebagai	tempat	masyarakat	yang	sadis,	perampok,	dan	pembunuh,	persepsi	ini	

telah	meresap	dalam	penilaian	masyarakat	luar	di	Sulawesi	maupun	di	seluruh	

Indonesia.		

 
1Tesis	 ini	 menggnakan	 transliterasi	 bacaan	 Lontara	 Bugis	 menggunakan	 huruf	 q	

untuk	menggantikan	 tanda	apostrof	 (’)	 untuk	mengidentifikasi	 jeda	 atau	hentakan	bacaan.	
Sebagai	contoh,	kata	“Tabbaqé”	dibaca	sebagai	“Tabbae”.	Kemudian	é	menggantikan	huruf	e	
misalnya	kata	“desa”.	Sedengkan,	bunyi	E	di	gantikan	dengan	e,	misalnya	kata	“tempat”.	

2Tanda	 apostrof	 (’)	 dalam	 bacaan	 Lontara	 Bugis	 diganti	 dengan	 huruf	 q	 untuk	
memudahkan	penulisan.	Misalnya,	“La	Mannaq”	dibaca	“La	Manna’”.	
	 3Amali	Terkini	TV,	Sejarah	Tabbaqé	Desa	Benteng	Tellue,	2023	<https://youtu.be/Kg-
5gN4UQRk?si=fHtiwSR0-AclFY6S>	[accessed	22	December	2023].	
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Tabbaqé	 sebuah	 dusun	 yang	 dikenal	 oleh	 masyarakat	 luar	 dengan	

sebutan	 “kampung	 Texas”	 karena	 reputasinya	 sebagai	 tempat	 kejahatan	

seperti	 pencurian,	 dan	 pembunuhan.	 Stigma	 ini	 terkait	 dengan	 periode	

pemerintahan	 tahun	 1983	 yang	 dipimpin	 oleh	 Alimuddin	 Page.	 Meskipun	

Alimuddin	Page	dikenal	sebagai	pemimpin	yang	ramah,	dihormati,	tegas,	dan	

penuh	empati	terhadap	warganya.4	Tindakannya	untuk	melindungi	beberapa	

masyarakat	luar	yang	terlibat	dalam	pencurian	sapi	di	wilayahnya	berdampak	

negatif.	Individu	yang	diamankan	oleh	pemerintahannya	kemudian	menyalah	

gunakan	kedermawanan	tersebut	dengan	terlibat	dalam	kejahatan	di	tempat	

lain	sambil	mengklaim	identitas	mereka	sebagai	warga	Tabbaqé.	Fenomena	ini	

memicu	 persepsi	 bahwa	 Tabbaqé	 adalah	 tempat	 yang	 didominasi	 oleh	

kejahatan,	dan	menempatkannya	dalam	citra	sebagai	“kampung	para	pencuri”.	

Stigma	 ini	 merujuk	 pada	 persepsi	 negatif	 yang	 melekat	 pada	 suatu	

kelompok	 atau	 individu	 karena	 karakteristik	 atau	 kondisi	 tertentu	 yang	

dianggap	tidak	sesuai	dengan	norma	atau	harapan	sosial.		Stigma	dapat	berasal	

dari	berbagai	konteks	termasuk	stigma	terkait	kesehatan	mental,	ras,	agama,	

atau	kondisi	sosial	ekonomi.5	Stigma	yang	menempel	pada	Tabbaqé	sebagai	

“kampung	 Texas”	 masih	 bertahan	 hingga	 saat	 ini.6	 Dampaknya	 sangat	

dirasakan	oleh	individu	atau	kelompok	yang	menjadi	sasarannya.	Seperti	yang	

 
4Lembaga	 Swadaya	 Masyarakat,	 ‘Asal	 Mula	 Nama	 Tabbaqé,	 Facebook,	 2014	

(https://web.facebook.com/100070006066317/posts/749754488421312/),	 [accessed	 22	
December	2023].	
	 5Erving	Goffman,	Stigma:	Notes	on	the	Management	of	a	Spoiled	Identy	(Pretince	Hall,	
1963).	

6Syakirah,	27	Tahun,	Guru	MIN	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
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diungkapkan	oleh	informan	yaitu	Suriadi	dan	Nur	Faiza.	Suriadi	merasa	bahwa	

menjadi	 orang	Tabbaqé	di	 perantauan	merupakan	 tantangan	karena	 sering	

dianggap	sebagai	 individu	yang	negatif	oleh	orang	 lain.7	Hal	 serupa	dialami	

oleh	Nur	 Faiza,	 yang	mendapat	 pandangan	negatif	 dari	 teman-temannya	 di	

Makassar	 karena	 asal	 usulnya	 dari	 Tabbaqé.8	 Hal	 ini	 menciptakan	

ketidaknyamanan	bagi	mereka	dalam	interaksi	sosial	sehari-hari.	

Stigma	 seperti	 ini	 memiliki	 dampak	 serius	 termasuk	 diskriminasi,	

penolakan,	 dan	 perlakuan	 tidak	 adil	 terhadap	masyarakat	 Tabbaqé.	 Stigma	

juga	 dapat	 menjadi	 penghalang	 bagi	 individu	 untuk	 mencari	 bantuan	 atau	

dukungan.	 Terutama	 dalam	 konteks	 kesehatan	 mental	 atau	 masalah	

kesehatan	lainnya.	Oleh	karena	itu,	penting	untuk	meningkatkan	pemahaman	

tentang	 keragaman	 dan	mengurangi	 stigma	melalui	 pendidikan,	 kesadaran,	

dan	penyebaran	informasi	yang	akurat.	Hal	ini	akan	membantu	menciptakan	

lingkungan	 yang	 lebih	 inklusif	 dan	 mendukung	 bagi	 semua	 anggota	

masyarakat,	serta	mengurangi	dampak	negatif	dari	stigma	yang	ada.9	

Tabbaqé	 menganut	 ideologi	 yang	 kuat	 tentang	 saling	 menjaga	 dan	

saling	membantu	dalam	situasi	baik	maupun	buruk.	Prinsip	ini	telah	menjadi	

bagian	integral	dari	budaya	masyarakat.	Di	mana	ketika	menghadapi	masalah	

atau	 tantangan	 seluruh	 komunitas	 Tabbaqé	 bersatu	 untuk	 memberikan		

dukungan	dan	bantuan.

 
7Suriadi,	 26	 Tahun,	 Staf	 Desa	 Benteng	 Tellus,	Wawancara	 (Tabbaqé,	 27	 January	

2024).	
8Nur	Faiza,	27	Tahun,	Wawancara	(Samata	Kabupaten	Gowa,	27	December	2023).	

	 9Erving	Goffman,	Stigma:	Notes	on	the	Management	of	a	Spoiled	Identy.	
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dukungan	mencerminkan	 semangat	 solidaritas	 ini	 terjadi	 pada	 tahun	 2023	

ketika	 seorang	 pensiunan	 polisi	 dari	 Soppéng	 dibunuh	 oleh	 sekelompok	

remaja	dari	Tabbaqé.10	

Kejadian	tersebut	berawal	dari	insiden	di	jalan	antara	anak	pensiunan	

polisi	dan	sekelompok	remaja	Tabbaqé.	Meskipun	remaja	asal	Tabbaqé	sudah	

meminta	 maaf	 atas	 ketidaknyamanan	 yang	 terjadi,	 pensiunan	 polisi	 tetap	

bertindak	 keras	 yang	 mengakibatkan	 salah	 satu	 remaja	 dari	 Tabbaqé	

menusuknya	 dengan	 badik	 milik	 polisi	 itu	 sendiri.	 Meskipun	 terjadi	

perdebatan	 dan	 kekerasan,	 komunitas	 Tabbaqé	 tetap	 bersatu	 dan	 tidak	

meninggalkan	anggota	mereka.	Mereka	bersembunyi	setelah	kejadian	untuk	

berkonsultasi	dan	menyelesaikan	masalah	secara	internal.	Dengan	keberanian	

dan	 tekad,	 remaja	 Tabbaqé	 tersebut	 akhirnya	 memutuskan	 untuk	

menyerahkan	diri	ke	polisi.11	

Di	 tengah	dinamika	 ini,	 tokoh	masyarakat	seperti	 Idham	Khalid	yang	

sebelumnya	dikenal	sebagai	seorang	“preman”	yang	sering	berurusan	dengan	

hukum	 di	 pulau	 Kalimantan	 mengalami	 transformasi	 signifikan	 dalam	

pemikirannya.	Setelah	menghabiskan	waktu	di	penjara	pada	usia	40	tahun,	ia	

mulai	menyadari	perilakunya	dan	tergerak	untuk	membawa	perubahan	dalam	

bidang	keagamaan	di	tanah	kelahirannya.12	

 
10Sitti	Ramlah,	48	tahun,	Masyarakat	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	10	July	2024).	
11Syakirah	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
12Idham	Khalid,	Wawancara	(Telepon	Samarinda-Bone,	29	January	2024).	
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Ideologi	 masyarakat	 pedesaan	 yang	 mencakup	 keyakinan	 dan	 nilai-

nilai	 yang	 beragam	 membentuk	 pandangan	 dan	 tindakan	 masyarakat	

Tabbaqé.	Faktor-faktor	seperti	tradisi,	kebersamaan,	dan	pelestarian	budaya	

lokal	menjadi	pendorong	solidaritas	yang	tinggi	di	antara	mereka.	Menguatkan	

ikatan	sosial	dan	moralitas	kolektif.	Melalui	transformasi	individu	dan	upaya	

kolaboratif,	 masyarakat	 Tabbaqé	 berusaha	 untuk	 mengubah	 stereotip	 dan	

meningkatkan	kualitas	hidup	serta	keselamatan	komunitas	mereka.13	

Pada	 tahun	 2020,	 Idham	 Khalid	 menyadari	 situasi	 keagamaan	 yang	

memprihatinkan	di	Tabbaqé.	Meskipun	masyarakat	sibuk	dengan	pekerjaan	

pertanian,	 mereka	 terlalu	 lalai	 dalam	 praktik	 ibadah.	 Masjid	 desa	 berdiri	

megah,	namun	lantunan	adzan	hanya	terdengar	saat	salat	subuh,	magrib,	dan	

isya.	Dengan	kesadaran	yang	tulus,	Idham	Khalid	berusaha	mengubah	kondisi	

ini	 dengan	 berbagai	 cara,	 termasuk	 mengajak	 masyarakat	 untuk	 lebih	

berperan	aktif	dalam	kegiatan	keagamaan.14	

Pada	 bulan	 Juni	 2021	 upaya	 Idham	 membuahkan	 hasil	 dengan	

kedatangan	 seorang	hafidz	Al-Qur’an	 	 bernama	Al-Muqaddas	 sebagai	 imam	

salat	 di	masjid	 Tabbaqé.	Masyarakat	menerima	 kedatangan	 hafidz	 tersebut	

dengan	 baik	 terlihat	 dari	 antusiasme	 mereka	 dalam	 melaksanakan	 salat	

berjamaah	 di	 masjid.	 Selain	 itu,	 Idham	 Khalid	 dan	 pengurus	 masjid	

mengusulkan	berbagai	kegiatan	keagamaan	seperti	pengajian	untuk	berbagai	

kalangan,	 yasinan,	 dan	 pembacaan	 hadis	 atau	 nasehat	 setelah	 salat	 subuh.	

 
13Piet	 H.	 Khaidir,	 Nalar	 Kemanusian	 dan	 Nalar	 Perubahan	 Sosial	 (Jakarta:	 Teraju	

Mizan	Publika,	2006),	p.	23.	
14Idham	Khalid	(Telepon	Samarinda-Bone,	29	January	2024).	
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Perubahan	 juga	 terlihat	 dalam	 perilaku	 sehari-hari	 masyarakat,	 dengan	

munculnya	 hafidz-hafidz	 cilik	 dari	 keturunan	 Tabbaqé	 dan	 orang	 tua	 yang	

semakin	aktif	beribadah	secara	berjamaah.15	

Transformasi	 ini	 tidak	hanya	mencakup	aspek	keamanan	 fisik,	 tetapi	

juga	 mencerminkan	 perubahan	 budaya	 dan	 nilai-nilai	 yang	 dianut	 oleh	

masyarakat	Tabbaqé.	Peran	tokoh	agama	dan	pemimpin	masyarakat	menjadi	

kunci	 dalam	memotivasi	 perubahan	 ini	 dengan	mempromosikan	 etika	 dan	

moralitas	 berbasis	 keagamaan.	 Namun,	 perubahan	 semacam	 ini	 bisa	

menghadapi	tantangan,	termasuk	resistensi	dari	mereka	yang	mungkin	masih	

mempertahankan	 perilaku	 kriminal	 atau	 skeptis	 terhadap	 perubahan	

tersebut.	Oleh	karena	itu,	dukungan	berkelanjutan	dari	berbagai	pihak	sangat	

diperlukan	untuk	mencapai	hasil	yang	positif.16	

Solidaritas	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	 perubahan	 masyarakat	

pedesaan,	mencakup	kerja	sama	dalam	aktivitas	sehari-hari,	gotong	royong,	

dan	bantuan	sesama.	Solidaritas	ini	tidak	hanya	memperkuat	hubungan	sosial	

di	dalam	masyarakat,	tetapi	juga	meningkatkan	kesejahteraan	bersama	serta	

membantu	 mengatasi	 tantangan	 bersama-sama.17	 Dalam	 konteks	 Tabbaqé,	

solidaritas	 dalam	 bidang	 keagamaan	 menjadi	 hal	 yang	 membanggakan,	

 
15Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	Tellue	1998-2016,	Wawancara	

(Laccokkong,	27	January	2024).	
16Jalaluddin,	Psikologi	Agama	(Jakarta:	PT	Raja	Grafindo,	2002),	p.	24.	
17Fadhilah	 Kusuma	 Wardani,	 ‘Peran	 Tradisi	 Sayan	 Dalam	 Mempertahankan	

Solidaritas	 Masyarakat	 Dusun	 Cangkring	 Kedunglosari	 Tembelang	 Jombang’,	 Prosiding	
Seminar	Nasional,	(2023),	324–334,	p.	325.	
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menggambarkan	 semangat	kebersamaan	dan	komitmen	 terhadap	nilai-nilai	

keagamaan	sebagai	masyarakat	yang	memiliki	identitas	khusus.	

Di	samping	itu,	telah	melahirkan	banyak	pemimpin	yang	berpengaruh	

di	 Kabupaten	 Bone	 terutama	 di	 bagian	 Barat	 dan	 Utara.	 Mayoritas	 kepala	

desanya	berasal	dari	masyarakat	Tabbaqé	atau	disebut	To	Tabbaq.	Beberapa	

di	 antaranya	 bahkan	 telah	 menjabat	 sebagai	 anggota	 DPRD	 Provinsi	 dan	

Kabupaten.	Bahkan	ada	yang	berhasil	mencapai	posisi	Wakil	Bupati	di	salah	

satu	kabupaten	di	Kolaka,	menunjukkan	bahwa	meskipun	terletak	di	daerah	

terpencil,	Tabbaqé		memiliki	nama	yang	diakui	di	berbagai	tingkatan.18	

Dari	 ulasan-ulasan	 terdahulu	 terlihat	 bahwa	 sejarah	 Tabbaqé		

mencerminkan	 dinamika	 yang	 kompleks,	 mulai	 dari	 perbatasan	 yang	

diperdebatkan	 hingga	 stigma	 yang	 melekat	 pada	 masyarakatnya	 sebagai	

tempat	kriminalitas.	Meskipun	memiliki	 latar	belakang	yang	rumit,	Tabbaqé		

juga	telah	melahirkan	pemimpin-pemimpin	yang	berpengaruh,	tidak	hanya	di	

tingkat	 lokal	 tetapi	 juga	 di	 tingkat	 provinsi.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa,	

meskipun	terpencil	Tabbaqé		memiliki	potensi	dan	pengaruh	yang	signifikan	

dalam	konteks	Kabupaten	Bone	dan	sekitarnya.	

Menarik	untuk	dicermati	bahwa	di	balik	stigma	negatif	yang	melekat	

pada	 Tabbaqé,	 terdapat	 dinamika	 sosial	 dan	 spiritual	 yang	 penting	 untuk	

dieksplorasi.	Salah	satu	aspek	yang	menarik	untuk	diteliti	adalah	perubahan	

spiritual	 yang	 mungkin	 sedang	 terjadi	 di	 masyarakat	 Tabbaqé,	 terutama	

 
18Adriani	A.	Page,	49	Tahun,	Anggota	DPRD	Kabupaten	Bone	2024-2029,	Wawancara	

(Kelurahan	Mampotu,	24	January	2024).	
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dengan	munculnya	tokoh-tokoh	seperti	Idham	Khalid	yang	telah	menginisiasi	

transformasi	keagamaan	di	kampung	tersebut.	

Dalam	meneliti	fenomena	mutakhir	di	Tabbaqé	dengan	menggunakan	

pendekatan	fenomenologi	menjadi	metode	penelitian	yang	tepat	karena	dapat	

memberikan	 pemahaman	 yang	 mendalam	 tentang	 pengalaman	 spiritual	

individu	dan	kelompok.	Melalui	pendekatan	ini	peneliti	dapat	menjelajahi	dan	

menganalisis	 bagaimana	 masyarakat	 Tabbaqé	 merasakan	 dan	 mengalami	

perubahan	spiritual	yang	terjadi	di	tengah-tengah	mereka.	

Penelitian	 ini	 tidak	 hanya	 bertujuan	 untuk	 memahami	 perubahan	

spiritual	yang	sedang	terjadi,	tetapi	juga	untuk	menggali	dampaknya	terhadap	

kehidupan	sehari-hari	masyarakat	Tabbaqé.	Hal	ini	penting	untuk	memahami	

bagaimana	 perubahan	 keagamaan	 dapat	 memengaruhi	 dinamika	 sosial,	

budaya,	dan	interaksi	antar	individu	dalam	komunitas	tersebut.	

Dengan	memahami	latar	belakang	yang	kompleks	dan	dinamika	sosial	

spiritual	yang	terjadi	di	Tabbaqé,	penelitian	ini	diharapkan	dapat	memberikan	

wawasan	 baru	 yang	 bernilai	 tentang	 proses	 perubahan	 dan	 transformasi	

keagamaan	 dalam	 konteks	 masyarakat	 pedesaan	 di	 Indonesia.	 Dengan	

demikian,	penelitian	ini	dapat	menjadi	landasan	penting	bagi	pengembangan	

strategi	 dan	 intervensi	 yang	 lebih	 baik	 dalam	 memahami	 dan	 merespons	

perubahan	sosial	dan	spiritual	di	komunitas	pedesaan	seperti	Tabbaqé.	

Sebagaimana	 latar	 belakang	 di	 atas	 maka	 penulis	 tergiring	 untuk	

meninjau	secara	mendalam	dan	sekaligus	menjadikan	pembahasan	penelitian	
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dengan	judul	“Transformasi	Spiritualitas	Komunal:	Studi	Fenomenologis	atas	

Penyemaian	Literasi	dan	Ideologi	Keagamaan	di	Tabbaqé		Kab.	Bone”.	

B. Fokus	Penelitian	dan	Deskripsi	Fokus	

1. Fokus	Penelitian	

Fokus	Penelitian	ini	adalah	Transformasi	Spiritualitas	Komunal:	Studi	

Fenomenologis	atas	Penyemaian	Literasi	dan	Ideologi	Keagamaan	di	Tabbaqé		

Kab.	Bone.		

2. Deskripsi	Fokus		

Peneliti	 dalam	 memberikan	 penjelasan	 dalam	 penelitian	 ini,	 maka	

pelitian	 ini	 akan	 difokuskan	 terhadap	 Transformasi	 Spiritualitas	 Komunal:	

Studi	 Fenomenologis	 atas	 Penyemaian	 Literasi	 dan	 Ideologi	 Keagamaan	 di	

Tabbaqé	 Kab.	 Bone.	 Untuk	 mengarahkan	 pembahasan	 dan	 menghindari	

kekeliruan	dalam	memahami,	maka	perlu	dikemukakan	pengertian	kata-kata	

penting	 yang	 menjadi	 judul	 dalam	 penelitian	 ini.	 Adapun	 hal-hal	 yang	

dimaksud	sebagai	berikut:	

a. Transformasi	Spiritual	

Transformasi	adalah	proses	di	mana	seseorang	mengalami	perubahan	

yang	 mendalam	 secara	 substansial,	 baik	 secara	 fisik,	 mental,	 emosional,	

spiritual,	 atau	 bahkan	 dalam	 hal	 keadaan	 atau	 kondisi.	 Ini	 mencakup	

perubahan	 yang	 signifikan	 dalam	 sifat,	 karakteristik,	 atau	 keadaan	 suatu	

entitas	 dari	 satu	 keadaan	 ke	 keadaan	 yang	 lain	 yang	 berbeda	 secara	
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mendasar.19	 Transformasi	 yang	 dilalui	 oleh	 manusia	 melalui	 pengalaman-

pengalaman	hidup	yang	mempengaruhi	cara	mereka	memandang	diri	mereka	

sendiri	 dan	 dunia	 di	 sekitar	 mereka.	 Sebuah	 organisasi	 dapat	 mengalami	

transformasi	 melalui	 restrukturisasi	 yang	 menyeluruh	 atau	 perubahan	

budaya	yang	mendalam.	

Kata	“Spiritual”	adalah	istilah	yang	berkaitan	dengan	dimensi	batiniah,	

nilai-nilai	moral,	dan	pencarian	makna	dalam	kehidupan.	Konsep	spiritualitas	

dapat	memiliki	berbagai	interpretasi	tergantung	pada	latar	belakang	budaya,	

agama,	atau	filosofi	 individu.	Konsep	spiritualitas	dapat	sangat	bervariasi	di	

antara	 individu	 dan	 budaya.	 Beberapa	 orang	 mungkin	 menemukan	

spiritualitas	 dalam	 konteks	 agama	 tertentu,	 sementara	 yang	 lain	 mungkin	

mengembangkan	spiritualitas	mereka	tanpa	keterlibatan	agama	formal.20	

Transformasi	 spiritual	 adalah	 kesadaran	 dan	 komitmen	 terhadap	

pertumbuhan	 pribadi	 dan	 pengembangan	 spiritual.	 Transformasi	 spiritual	

mencerminkan	 perjalanan	 yang	 mengarah	 pada	 pemahaman	 yang	 lebih	

mendalam	tentang	diri	dan	hubungan	dengan	sesuatu	yang	 lebih	besar	dari	

diri	sendiri.21	

Dalam	 penelitian	 ini	 yang	 di	 maksud	 transformasi	 spiritual	 adalah	

proses	di	mana	seorang	individu	mengalami	perubahan	yang	mendalam	dalam	

 
19Amin	 Maulani,	 ‘Transformasi	 Learning	 dalam	 Pendidikan	 Multikultural	

Keberagamaan’,	Pembangunan	Pendididkan :	Pondasi	Dan	Aplikasi,	1.1	(2012),	29–44,	p.	31.	
20Akmal	Hawi,	Seluk	Beluk	Ilmu	Jiwa	Agama	(PT	Rajagrafindo	Persada,	2014).	
21Imam	Arifin,	Pembaharuan	Pemikiran	Islam	Di	Indonesia	Studi	Kasus	Harun	Nasution	

(Sukabumi:	Haura	Publiishing,	2021),	p.	103.	
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hubungannya	dengan	keyakinan,	praktik,	ritual-ritual	dan	hubungan	dengan	

yang	 Ilahi	 atau	 transenden.	 Pada	 lokasi	 penelitian	 ini	 terjadi	 transformasi	

spiritual	masyarakat	 yang	 di	 tandai	 dengan	 adanya	 perubahan	masyarakat	

pada	 praktek	 keagamaan	 seperti	 salat	 berjamaah	 dan	 kegiatan-kegiatan	

keagmaan	seperti	pengajian	dan	majelis	ta’lim.	

b. Penyamaian	Literasi		

Penyemaian	 adalah	 sebuah	 istilah	 yang	 mengacu	 pada	 proses	

menanamkan	 atau	memperkenalkan	 suatu	 gagasan,	 konsep,	 atau	 nilai-nilai	

tertentu	 ke	 dalam	 suatu	 konteks	 atau	 lingkungan	 tertentu	 dengan	 tujuan	

untuk	mengubah	atau	mempengaruhi	cara	 individu	atau	kelompok	berpikir	

atau	 merespons.	 	 Dalam	 konteks	 penyemaian	 literasi	 merujuk	 pada	 upaya	

sistematis	 untuk	 meningkatkan	 keterampilan	 membaca,	 menulis,	 dan	

memahami	 teks	 dalam	 suatu	 kontekd	 tertentu.	 Ini	 bisa	 dilakukan	 melalui	

program-program	 pendidikan	 formal,	 kegiatan	 informal,	 atau	 inisiatif	

masyarakat	 yang	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	 tingkat	 literasi	 dan	

pemahaman	membaca.22			

Literasi	 adalah	 kemampuan	 seseorang	 untuk	membaca,	menulis,	

dan	 memahami	 teks	 tertulis.	 Namun,	 konsep	 literasi	 telah	 berkembang	

menjadi	lebih	luas	dari	sekadar	keterampilan	membaca	dan	menulis.	Saat	ini,	

literasi	 juga	 mencakup	 kemampuan	 untuk	 memahami,	 menafsirkan,	 dan	

menggunakan	 informasi	 dalam	 berbagai	 konteks,	 termasuk	 konteks	 digital	

 
22Wikipedia,	‘Literasi’,	Wikipedia	Inskopedia	Bebas	[accessed	8	January	2024].	
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dan	 multimedia.23	 Selain	 literasi	 membaca	 dan	 menulis	 yang	 melibatkan	

pemahaman	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari.	 Literasi	 dapat	 dianggap	 sebagai	

kemampuan	yang	esensial	dalam	mengakses,	memahami,	dan	berpartisipasi	

dalam	masyarakat	modern	yang	semakin	terhubung	dan	kompleks.	

Literasi	 agama	 mencakup	 pemahaman	 yang	 mendalam	 tentang	

agama,	 termasuk	ajaran-ajaran,	praktik-praktik,	sejarah,	dan	nilai-nilai	yang	

terkandung	dalam	agama.	Pentingnya	literasi	agama	tidak	hanya	terletak	pada	

pemahaman	 ajaran	 agama	 itu	 sendiri,	 tetapi	 juga	 pada	 kemampuan	 untuk	

menghargai	keragaman	budaya	dan	pemahaman	antarindividu.	Ini	membantu	

memperkuat	identitas	Islam	dalam	kerangka	keberagaman	yang	lebih	luas.			

Sedangkan	 Penyemaian	 literasi	 suatu	 proses	 yang	 holistik	 dan	

berkelanjutan	 untuk	 meningkatkan	 pemahaman,	 keterampilan,	 dan	

penggunaan	 ilmu	 pengetahuan	 serta	 ajaran	 Islam	 dalam	 kehidupan	 sehari-

hari.	Penyemaian	literasi	mencakup	tidak	hanya	pembelajaran	membaca	dan	

menulis,	tetapi	juga	pemahaman	yang	mendalam	tentang	ajaran	agama,	nilai-

nilai	moral,	sejarah,	dan	budaya	Islam.			

Penyemaian	 literasi	 bergama	mendorong	 partisipasi	 aktif	 dalam	

praktik	ibadah,	seperti	salat,	puasa,	dan	zakat,	serta	memberikan	pemahaman	

yang	 lebih	 dalam	 tentang	makna	 dan	 hikmah	 di	 balik	 ibadah	 tersebut	 dan	

menggalang	 kerjasama	 antara	 lembaga-lembaga	 pendidikan,	 masjid,	

 
23Nurul	 Iman	 Bagus,	 Budaya	 Literasi	 Dalam	 Dunia	 Pendidikan,	 Conference	 of	

Elementary	Studies,	2022	[accessed	19	July	2024],	p.	24.	
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organisasi	 kemasyarakatan,	 dan	 pemerintah	 dalam	 menyelenggarakan	

program-program	penyemaian	literasi	yang	berkelanjutan.24	

c. Ideologi	Keagamaan	

Ideologi	adalah	segala	rangkaian	ide-yang	acapkali	berwawasan	luas	

bila	dipandang	 secara	obyektif,	 di	 luar	penerapan	politisnya	 (secara	keliru)	

yang	 tersaji	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 “orang-orang	 yang	 percaya”	

memandang	bahwa	diri	mereka	memiliki	monopoli	atas	kebenaran.	Ideologi	

merujuk	pada	 seperangkat	 ide,	nilai,	 keyakinan,	dan	pandangan	dunia	yang	

membentuk	 dasar	 pemikiran	 dan	 tindakan	 sekelompok	 orang	 atau	

masyarakat.	 Ideologi	 dapat	 berevolusi	 dan	 berubah	 seiring	 waktu,	 dan	

perbedaan	 pendapat	 dalam	 ideologi	 dapat	 menjadi	 sumber	 konflik	 atau	

perubahan	dalam	masyarakat.25	

Keagamaan	adalah	keyakinan	yang	terkait	dengan	keberadaan	dan	

hubungan	 manusia	 dengan	 kekuatan	 ilahi	 atau	 transenden.	 Ini	 mencakup	

berbagai	 bentuk	 kepercayaan,	 ritual,	 moralitas,	 dan	 norma-norma	 yang	

mengatur	kehidupan	spiritual	dan	moral	individu	atau	kelompok.	Keagamaan	

dapat	 memberikan	 kerangka	 spiritual	 bagi	 individu,	 menawarkan	 jawaban	

terhadap	 pertanyaan-pertanyaan	 eksistensial,	 dan	 memberikan	 pedoman	

etika	 atau	 moral.26	 Namun,	 penting	 untuk	 diingat	 bahwa	 pandangan	 dan	

 
24Nurul	 Zuriah,	 Pendidikan	 Moral	 Dan	 Budi	 Pekerti	 Dalam	 Persfektif	 Perubahan:	

Menggagas	Platfrom	Pendidikan	Budi	Pekerti	Secara	Kontekstual	Dan	Futuristik	(Jakarta:	PT	
Bumi	Aksara,	2019),	p.	13.	

25Novi	 Hendri	 and	 Hardi	 Putra	 Wirman,	 Radikalisme	 Islam	 Ancaman	 Ideologi	
Radikalisme	Islam	Terhadap	Kebhinekaan	Di	Sumatera	Barat	(	Bandung:	Widina,	2023),	p.	14.	

26Zakiyah	Dradjat,	Ilmu	Jiwa	Agama	(Jakarta:	Bulan	Bintang,	2005),	p.	10.	
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praktik	keagamaan	dapat	bervariasi	secara	signifikan	di	antara	individu	dan	

kelompok	 menciptakan	 keragaman	 dalam	 interpretasi	 dan	 pelaksanaan	

ajaran	keagamaan.	

Ideologi	keagamaan	mengikuti	ajaran	Al-Qur’an		dan	Hadis	sebagai	

panduan	utama.	Ini	mencakup	keyakinan	pada	satu	Tuhan	yaitu	Allah	swt.,	dan	

mengikuti	 ajaran	 Nabi	 Muhammad	 saw.	 sebagai	 utusan	 terakhir.	 Prinsip-

prinsip	seperti	iman,	salat,	zakat,	puasa,	dan	haji	menjadi	bagian	integral	dari	

ideologi	 ini.	 Selain	 aspek	 ritual	 juga	 mencakup	 pandangan	 tentang	 etika,	

moralitas,	 dan	 tatanan	 sosial	 yang	 sesuai	 dengan	 nilai-nilai	 Islam.	 Ideologi	

keagamaan	 mengacu	 pada	 seperangkat	 keyakinan	 dan	 prinsip	 yang	

membimbing	 pandangan	 dunia	 dan	 tindakan	 seseorang	 atau	 kelompok	

berdasarkan	ajaran	agama.27	

C. Rumusan	Masalah		

Berdasarkan	 uraian	 penjelasan	 diatas	 menunjukkan	 pokok	

permasalahan	 tesis	 yang	 akan	diteliti	 agar	 lebih	mudah	dikembangkan	dan	

mendalami	 terkait	perkembangan28	 transformasi	 spiritual	 	 di	Tabbaqé	Kab.	

Bone.	Untuk	lebih	mendalam	akan	dibagi	menjadi	beberapa	rumusan	masalah,	

diantaranya:	

 
27Edi	 Gunawan,	 “Relasi	 Agama	 Dan	 Negara:	 Perspektif	 Pemikiran	 Islam”,	 Jurnal	

Kuriositas,	 9.	 2	 (2017)	 105–25,	
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/download/589/451,	p.	110.	

28Syahrin	Harahap,	Metodologi	Studi	Dan	Penelitian	Ilmu-Ilmu	Ushuluddin	(Jakarta:	
PT	Raja	Grafindo	Persada,	2002),	p.	55.	
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1. Bagaimana	 latar	 belakang	 terbentuknya	 stigma	 negatif	 tentang	

masyarakat	Tabbaqé	dalam	memori	kolektif	masyarakat	luar	?		

2. Bagaimana	stigma	negatif	tersebut	turut	membentuk	identitas	diri	dan	

kolektif	warga	Tabbaqé	?	

3. Bagaimana	peran	 identitas	kolektif	 tersebut	 terhadap	keberagamaan	

mereka	di	masa	lalu	?		

4. Bagaimana	 peran	 tokoh	 masyarakat	 setempat	 terhadap	 aktivitas	

pengajaran	agama,	penyemaian	 literasi,	dan	 ideologi	keagamaan	saat	

ini	 dalam	 mentransformasi	 pola	 kehidupan	 keagamaan	 dan	

spiritualitas	masyakarat	Tabbaqé	?		

D. Kajian	Pustaka	

Kajian	pustaka	adalah	suatu	rangkaian	literatur	atau	sumber	informasi	

yang	 relevan	 dengan	 topik	 penelitian	 atau	 kajian	 tertentu.	 Ini	 melibatkan	

pengumpulan,	pemilihan,	dan	analisis	literatur	yang	sudah	ada	terkait	dengan	

subjek	penelitian	yang	sedang	dijalankan.	Kajian	pustaka	membantu	peneliti	

atau	 pembaca	 untuk	memahami	 perkembangan	penelitian	 terdahulu,	 teori-

teori	 yang	 sudah	 ada,	 metodologi	 yang	 digunakan,	 temuan	 utama,	 dan	

kekosongan	pengetahuan	yang	masih	perlu	diisi.29	Kajian	pustaka	juga	dapat	

membantu	 peneliti	 untuk	 mengidentifikasi	 metode	 penelitian	 yang	 paling	

sesuai,	memperkuat	dasar	teoritis	penelitian,	dan	memvalidasi	relevansi	serta	

 
	 29Anastasia	 Pudjitriherwanti,	 Zaim	 Elmubarok,	 and	 Singgih	 Kuswardono,	 Ilmu	
Budaya	Dari	Strukturalisme	Budaya	Sampai	Orientalisme	Kontemporer,	2019.	
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kontribusi	penelitian	yang	akan	dilakukan	terhadap	pengetahuan	yang	sudah	

ada.	

Cara	melakukan	analisis	yaitu	memilih	literatur	atau	karya-karya	tulis	

yang	memiliki	panduan	dan	referensi	sesuai	dengan	penelitian	yang	dilakukan	

oleh	penulis	memalui	artikel,	tesis,	dan	tulisan	ilmiah	lain,	diantaranya	:	

a. Abdul	 Rahman	 dalam	 penelitiannya	 yang	 berjudul	 “Aktivitas	 Jamaah	

Tabligh	 dalam	 Proses	 Edukasi	 Masyarakat	 di	 Kota	 Makassar”30	

menjelaskan	bahwa	Aktivitas	dakwah	 	dalam	 	membentuk	 	masyarakat		

yang		islami		yang		dilakukan		oleh		Jamaah		Tabligh		membentuk		karakter		

umat		Islam		yang		jarang		mengamalkan		Islam		menjadi		mengamalkan	

Islam.		Banyak		dari		mereka		yang		ikut		dan		ambil		bagian		dari		aktivitas		

dakwah		ini	 	yang	berubah,	 	baik		sikap,	 	ucapan		dan		pakaian.	 	Dengan		

bentuk-bentuk		aktivitas		dakwah		yang		ada	pada	Jamaah		Tabligh		seperti		

bayan,	 ta’lim	 wa	 ta’alum,	 jaulah,	 bersilaturahim,	 	 khidmat,	 dan	

musyawarah.	Mesjid		sebagai		tempat		beribadah		sekaligus	tempat		untuk		

proses	 	 belajar	 	 dan	 	mengajar	 	 kembali	 	 terlihat	 	makmur.	 	 Kehadiran		

Jama’ah	Tabligh	 	 juga	memberikan	 	suasana	 	baru	 	tentang	 	pemaknaan	

ajaran	 	 Islam	 	 yang	 	 sesuai	 	 dengan	 sunnah	 serta	 masyarakat	 dapat	

menjalankan	 syariat	 dengan	 kaffah	 serta	 menjadikan	 panduan	 dalam	

kehidupan.31	

 
30Abdul	Rahman,	‘Aktivitas	Jamaah	Tablig	Dalam	Proses	Edukasi	Masyarakat	Di	Kota	

Makassar’,	 KASTA:	 Jurnal	 Ilmu	 Sosial,	 Agama,	 Budaya,	 Dan	 Terapan,	 3.2	 (2023),	 94–107	
http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kasta,	p.	97.	

31Abdul	Rahman,	Aktivitas	Jamaah	Tablig	Dalam	Proses	Edukasi	Masyarakat	Di	Kota	
Makassar,	p.	101.	
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Adapun	persamaan	dengan	penilitian	ini	adalah	kedua	topik	penelitian	

ini	 berfokus	 pada	 pengaruh	 agama	 dan	 spiritualitas	 dalam	 kehidupan	

masyarakat.	 Keduanya	 bertujuan	 untuk	 memperkuat	 iman	 dan	 praktik	

keagamaan	masyarakat.	Sedangkan	yang	menjadi	perbedaan	dalam	penelitian	

ini	di	mana	aktivitas	Jama’ah	Tabligh	menggunakan	pendekatan	yang	berbeda	

dalam	 proses	 edukasi	 masyarakat	 dibandingkan	 dengan	 transformasi	

spiritualitas	 komunal	 di	 Tabbaqé.	 Metode	 dan	 pendekatan	 dalam	 aktivitas	

tabligh	 biasanya	 melibatkan	 pengajaran	 langsung	 dan	 dakwah	 ke	 rumah-

rumah,	 sementara	 transformasi	 spiritualitas	 komunal	melibatkan	 kegiatan-

kegiatan	 seperti	 kelas	 pengajian,	 atau	 diskusi	 keagamaan.	 Jamaah	 tabligh	

memiliki	 fokus	 yang	 lebih	 spesifik	 pada	 penyebaran	 ajaran	 Islam	 dan	

peningkatan	 keimanan	 individu,	 sementara	 transformasi	 spiritualitas	

komunal	bertujuan	untuk	memperkuat	ikatan	sosial	dan	keagamaan	kepada	

masyarakat.		

b. Neliwaty	dan	Samsul	Rizal	dalam	penelitiannya	yang	berjudul	“Peranan	

Tokoh	 Agama	 Dalam	 Meningkatkan	 Motivasi	 Pelaksanaan	 Keagamaan	

Masyarakat”32	 menjelaskan	 bahwa	 minimnya	 pengetahuan	 masyarakat	

tentang	 pelaksanaan	 keagamaan	 menjadi	 permasalahan	 yang	 dihadapi	

tokoh	agama	di	Dusun	Karang	Sari	Desa	Tanjung	Putus	Kecamatan	Padang	

Tualang	Kabupaten	Langkat	Propinsi	Sumatera	Utara.	Peran	tokoh	agama	

menyampaikan	 pengetahuan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 masyarakat,	

 
32Neliawaty	 and	Samsul	Rizal,	 ‘Peran	Tokoh	Agama	Dalam	Meningkatkan	Motivasi	

Pelaksanaan	Keagamaan	Masyarakat’,	Pendidikan	Agama	Islam,	9.	1	(2022).	
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mengajak	dan	mengarahkan	masyarakat	untuk	melakukan	hal-hal	positif,	

meningkatkan	 sikap	 keagamaan	 masyarakat,	 memantau	 kondisi	

keagamaan	 masyarakat,	 mengadakan	 kegiatan-kegiatan	 keagamaan,	

mengadakan	 pertemuan	 tokoh	 masyarakat,	 membimbing	 dan	

pengarahkan	masyarakat,	memberikan	nasehat	dan	arahan	dan	mengajak	

masyarakat	 untuk	 melakukan	 salat	 jama’ah	 dan	 kegiatan	 keagamaan	

lainnya.33	

Adapun	 persamaan	 dalam	 penilitian	 ini	 yaitu	 dengan	 tokoh	 agama	

berperan	sebagai	fasilitator	dalam	meningkatkan	motivasi	masyarakat	untuk	

melibatkan	 diri	 lebih	 dalam	 dalam	 praktik	 keagamaan.	 Dalam	 konteks	 ini	

dapat	 membantu	 memahami	 pengalaman	 spiritual	 masyarakat	 secara	

mendalam.	 Tokoh	 agama	 dapat	 membantu	 memfasilitasi	 transformasi	 ini	

melalui	 pengajaran,	 dorongan,	 dan	 dukungan	 spiritual	 mereka.	 Sedangkan	

perbedaanya	 adalah	 Peran	 tokoh	 agama	 memberikan	 bimbingan	 spiritual,	

memberikan	contoh,	dan	dorongan	kepada	umat	untuk	mempraktikkan	ajaran	

agama	dengan	lebih	tekun.	Sementara	itu,	dalam	penelitian	ini	mengupayakan	

membangun	ikatan	sosial	dan	keagamaan	yang	kuat	dalam	masyarakat,	yang	

dapat	 mempengaruhi	 cara	 masyarakat	 memahami	 dan	 merespons	

keagamaan.	 Sementara	 itu	 tujuan	 dari	 tokoh	 agama	 dalam	 meningkatkan	

motivasi	 pelaksanaan	 keagamaan	 masyarakat	 lebih	 terfokus	 pada	

peningkatan	keimanan	dan	kepatuhan	umat	terhadap	ajaran	agama.	Sehingga	

 
33Neliawaty	 and	 Samsul	 Rizal,	 Peran	 Tokoh	 Agama	 Dalam	 Meningkatkan	 Motivasi	

Pelaksanaan	Keagamaan	Masyarakat,	p.	33-35.	
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mampu	 memperkuat	 ikatan	 sosial,	 solidaritas,	 dan	 memperdalam	

pemahaman	bersama	tentang	nilai-nilai	keagamaan.	

c. Hijrianti	 Sari	 dan	 A.	 Harawiah	 dalam	 penelitiannya	 yang	 berjudul	

“Pembinaan	Keagamaan	Masyarakat	Di	Kabupaten	Bone	Melalui	Program	

KKN	 Mahasiswi	 STIBA	 Makassar”34.	 Dalam	 penelitian	 tersebut	

menjelaskan	 bahwa	 mengambil	 peran	 dan	 membantu	 pemerintah	

Kabupaten	 Bone	 provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 dalam	 mewujudkan	 misi	

pembinaan	 mental	 dan	 spriritual	 antar	 umat	 beragama.	 Program	 KKN	

(Kuliah	 Kerja	 Nyata)	 biasanya	melibatkan	mahasiswa	 dalam	 proyek	 di	

masyarakat	sebagai	bagian	dari	kurikulum	pendidikan	tinggi.			

Program	 KKN	 dapat	 menjadi	 wahana	 untuk	 memahami	 bagaimana	

kegiatan	 keagamaan	 dapat	 berkontribusi	 pada	 perkembangan	 spiritualitas	

komunal	di	Kabupaten	Bone.	Adapun	persamaan	dalam	penelitian	ini	adalah	

Kedua	topik	ini	melibatkan	pengaruh	agama	dalam	memainkan	peran	sentral	

untuk	 pembinaan	 keagamaan	 di	 masyarakat.	 Kedua	 pendekatan	 tersebut	

bertujuan	 untuk	 memperkuat	 iman	 dan	 praktik	 keagamaan	 kepada	

masyarakat	di	Kabupaten	Bone.	Oleh	karena	itu	masyarakat	setempat	sangat	

penting	 dalam	 keberhasilan	 upaya	 pembinaan	 keagamaan.	 Sedangkan	

perbedaannya	 adalah	 Program	 KKN	 mahasiswi	 STIBA	 Makassar	

menggunakan	pendekatan	yang	lebih	praktis	dan	langsung,	seperti	pengajaran	

 
34Hijrayanti	Sari	and	A.	Hawariah,	‘Pembinaan	Keagamaan	Masyarakat	Di	Kabupaten	

Bone	 Melalui	 Program	 KKN	 Mahasiswi	 STIBA	 Makassar’,	 Wahatul	 Mujtama’:	 Jurnal	
Pengabdian	Masyarakat,	2.2	(2021),	182–88	https://doi.org/10.36701/wahatul.v2i2.438,	p.	
182.	
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langsung,	 pelatihan,	 atau	 kegiatan	 praktik	 lapangan	 untuk	 membina	

keagamaan	masyarakat.35	

d. Auliah	 Safitri	 dan	 Suharno	 dalam	 penelitiannya	 yang	 berjudul	 “Budaya	

Siriq	Na	Paccé	dan	Sipakatau	dalam	Interaksi	Sosial	Masyarakat	Sulawesi	

Selatan”36	menyatakan	bahwa	siriq	diartikan	sebagai	harga	diri	yang	tinggi	

dan	menjaga	kehormatan	baik	untuk	diri	sendiri	maupun	keluarga.	Dalam	

konteks	 ini,	 siriq	 merupakan	 nilai	 yang	 mendorong	 seseorang	 untuk	

mempertahankan	 martabat	 dan	 melindungi	 kehormatan	 diri	 dari	

penghinaan	 atau	 yang	 merendahkan	 harga	 diri.	 Paccé	 ini	 mendorong	

individu	 untuk	 membantu	 sesama	 yang	 berada	 pada	 kesulitan	 atau	

penderitaan.	Dengan	menerapkan	nilai-nilai	siriq	dan	Paccé	menurut	suku	

Makassar	 dapat	 memperkuat	 solidaritas	 sosial	 dan	 meningkatkan	

kecintaan	 terhadap	 perbuatan	 baik,	 sehingga	 menciptakan	 lingkungan	

sosial	yang	lebih	inklusif	dan	mendukung.		

Tetapi	 terjadi	 pergeseran	 pemahaman	 pada	 masyarakat	 yang	

membawa	 ketegangan	 antara	 nilai-nilai	 tradisional	 dan	 realitas	 sosial	 yang	

berubah.	Dengan	kata	lain,	jika	siriq	(harga	diri)	sudah	dilanggar,	maka	harus	

segera	dibayar,	tanpa	memikirkan	akibatnya	terlebih	dahulu.	Namun,	ini	tidak	

sepenuhnya	 benar	 karena	 tindakan	 balasan	 tersebut	 bukanlah	 bentuk	

 
35Hijrayanti	Sari	and	A.	Hawariah,	Pembinaan	Keagamaan	Masyarakat	Di	Kabupaten	

Bone	Melalui	Program	KKN	Mahasiswi	STIBA	Makassar,	p.	183-187.	
36Auliah	Safitri	and	Suharno	Suharno,	 ‘Budaya	Siriq	Na	Paccé	Dan	Sipakatau	Dalam	

Interaksi	 Sosial	 Masyarakat	 Sulawesi	 Selatan’,	 Antropologi:	 Isu-Isu	 Sosial	 Budaya,	 22.	 1	
(2020),	102–111,	p.	103.	
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kebodohan,	 melainkan	 usaha	 untuk	 membela	 harga	 diri	 dan	 menjaga	

kehormatan.	Falsafah	siriq	bagi	masyarakat	Gowa	dipandang	sebagai	budaya	

yang	masih	perlu	dipertahankan,	sehingga	dalam	memandang	beberapa	kasus	

yang	berkaitan	dengan	persoalan	siriq,	mereka	masih	menanggapi	persoalan	

tersebut	 perlu	 diselesaikan	 dengan	 kekerasan.37	 Masyarakat	 Gowa	

beranggapan	 bahwa	 terkadang	 ada	 persoalan	 siriq	 yang	 menimbulkan	

dorongan	 untuk	 melakukan	 pembalasan	 secara	 spontan	 karena	 dianggap	

sudah	keterlaluan	dan	sangat	merendahkan	harga	diri	seseorang	atau	karena	

keterdesakan	dengan	alasan	daripada	saya	yang	terluka,	lebih	baik	kamu	yang	

saya	dahului.	Mereka	memandang	siriq	sebagai	sesuatu	yang	sangat	sakral	dan	

persoalan	 yang	 dapat	 dikegorikan	 sebagai	 siriq	 hanyalah	 persoalan	 yang	

sangat	memalukan	dan	menyangkut	pelecehan	terhadap	martabat	seseorang	

maupun	keluarganya.38	

Oleh	karena	itu,	dapat	dipastikan	bahwa	konflik-konflik	yang	terjadi	di	

masyarakat	 Tabbaqé	 sering	 kali	 mencerminkan	 nilai-nilai	 yang	 dijunjung	

tinggi	 oleh	 suku	Makassar,	 terutama	 terkait	 dengan	 konsep	 siriq	 na	 Paccé.	

Meskipun	 masyarakat	 suku	 Makassar	 sangat	 menghargai	 solidaritas	 dan	

harga	 diri,	 penerapan	 nilai-nilai	 ini	 tidak	 selalu	 berjalan	 mulus	 dalam	

 
37Rizal	 Darwis	 and	 Asna	 Usman	 Dilo,	 ‘Implikasi	 Falsafah	 Siriq	 Na	 Paccé	 Pada	

Masyarakat	Suku	Makassar	Di	Kabupaten	Gowa’,	 Jurnal	El	Harakah,	14.	2	(2012),	186–205	
https://www.researchgate.net/publication/285224980_Implikasi_Falsafah_Siriq_Na_Paccé_
Pada_Masyarakat_Suku_Makassar_di_Kabupaten_Gowa/fulltext/5688e30408aebccc4e16d67
2/Implikasi-Falsafah-Siri-Na-Paccé-Pada-Masyarakat-Suku-Makassar-di-Kabupaten-Gowa,	p.	
190.	

38Auliah	Safitri	and	Suharno	Suharno,	 ‘Budaya	Siriq	Na	Paccé	Dan	Sipakatau	Dalam	
Interaksi	 Sosial	 Masyarakat	 Sulawesi	 Selatan’,	 Antropologi:	 Isu-Isu	 Sosial	 Budaya,	 22.	 1	
(2020),	p.	102–111.	
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praktiknya.	Konflik	yang	muncul	sering	kali	merupakan	hasil	dari	upaya	untuk	

mempertahankan	 harga	 diri	 dan	 kehormatan,	 yang	 kadang-kadang	 dapat	

memperburuk	 situasi.	 Sedangkan	 yang	 menjadi	 perbedaan	 antara	 suku	

makassar	 di	Kabupaten	Gowa	dan	 apa	 yang	 terjadi	 di	masyarakat	Tabbaqé	

terletak	pada	cara	penerapan	dan	penanganan	nilai-nilai	budaya	seperti	siriq	

na	 Paccé.	 Di	 Kabupaten	 Gowa,	 modernisasi	 dan	 faktor	 eksternal	

mempengaruhi	praktik	nilai-nilai	tersebut,	mengarah	pada	pendekatan	yang	

lebih	terstruktur	dan	terkadang	melibatkan	jalur	formal	dalam	penyelesaian	

konflik.	Sebaliknya,	di	Tabbaqé	nilai-nilai	budaya	lebih	dipertahankan	dalam	

bentuk	tradisional,	dengan	penyelesaian	konflik	secara	spontan.	Hal	tersebut	

karena	 kurangnya	 pendidikan	 dan	 karakter	 masyarakat	 lokal	 memainkan	

peran	 besar	 dalam	 membentuk	 bagaimana	 siriq	 na	 Paccé	 diterapkan	 dan	

dipahami.	

Berdasarkan	 uraian	 tentang	 literatur	 yang	 membahas	 Transformasi	

Spiritualitas	 Komunal:	 Studi	 Fenomenologis	 atas	 Penyemaian	 Literasi	 dan	

Ideologi	Keagamaan	dengan	berbagai	bentuk	penelitian	di	atas,	maka	secara	

garis	 besarnya	 berbeda	 dengan	 penelitian	 ini.	 Namun	 sedikit	 banyaknya	

literatur-literatur	 tersebut	 akan	 membantu	 peneliti	 dalam	 menyelesaikan	

penelitian	 ini	dengan	adanya	kesamaan	tema	penelitian	yang	 juga	mengkaji	

tentang	 Transformasi	 Spiritualitas	 Komunal:	 Studi	 Fenomenologis	 atas	

Penyemaian	Literasi	dan	Ideologi	Keagamaan	di	Tabbaqé	Kab.	Bone.	
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E. Tujuan	dan	Kegunaan	Penelitian	

1. Tujuan	Penelitian			

Sebagai	salah	satu	hasil	dari	karya	ilmiah	maka	tesis	ini	mempunyai	

tujuan	dan	kegunaan	penelitian	sebagai	berikut:			

a. Untuk	 mengetahui	 latar	 belakang	 terbentuknya	 stigma	 negatif	

tentang	masyarakat	Tabbaqé	dalam	ingatan	masyarakat	luar.	

b. Untuk	mengetahui	stigma	negatif	 turut	membentuk	 identitas	diri	

dan	kolektif	warga	Tabbaqé		

c. Untuk	mengetahui	peran	identitas	kolektif	tersebut	terhadap	pola	

keberagamaan	mereka	di	masa	lalu.	

d. Untuk	 mengetahui	 peran	 tokoh	 masyarakat	 setempat	 terhadap	

aktivitas	 pengajaran	 agama,	 penyemaian	 literasi,	 dan	 ideologi	

keagamaan	 saat	 ini	 dalam	 mentransformasi	 pola	 kehidupan	

keagamaan	dan	spiritualitas	masyakarat	Tabbaqé.			

2. Kegunaan	Penelitian			

Adapun	kegunaannya	adalah,	diharapkan	penelitian	 ini	berguna	bagi	

kepentingan	ilimah	dan	juga	kepentingan	praktis.			

a. Secara	Teoritis			

1. Penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 sumbangsi	

pemikiran	 tehadap	 gerakan	 keagamaan	 di	 Indonesia	 utamnya	

berkaitan	 dengan	 Transformasi	 Spiritualitas	 Komunal:	 Studi	

Fenomenologis	 atas	 Penyemaian	 Literasi	 dan	 Ideologi	

Keagamaan	di	Tabbaqé.	
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2. Penelitian	ini	diharapkan	dapat	membantu	memperkaya	studi-

studi	akademik,	utamanya	dalam	perkembangan	dan	perubahan	

spiritual	masyarakat.	

b. Secara	Praktis			

Penelitian	ini	diharapkan	dapat	memberikan	informasi	kongkrit	

terhadap	 pemerintah	 terkait	 sejarah,	 perkembangan,	 jejaring,	 serta	

pola-pola	 transformasi	 spiritualitas	 komunal	 dalam	 masyarakat	

Tabbaqé.	 Selain	 itu	 penelitian	 ini	 juga	 dapat	memberikan	 gambaran	

terhadap	transformasi	spiritual	di	Indonesia.	
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BAB	II	

TINJAUAN	TEORITIS	

	

A. Identitas	Budaya	

1. Pengertian	Budaya	

Definisi	 “budaya”	 menurut	 Koentjaraningrat	 menekankan	 bahwa	

budaya	adalah	sistem	menyeluruh	yang	meliputi	kepercayaan,	perbuatan,	dan	

usaha	manusia	dalam	kehidupan	masyarakat	yang	dimiliki	dan	dipelajari	oleh	

individu.	Budaya	mencakup	seluruh	aspek	kehidupan	manusia	bukan	hanya	

adat	 istiadat	 tetapi	 juga	sistem	nilai	dan	praktik.1	Budaya	 tidak	 lahir	secara	

naluriah,	 tetapi	 dipelajari	 melalui	 proses	 belajar	 dari	 pengalaman	 pribadi,	

keluarga	atau	masyarakat.		

Koentjaraningrat	 memandang	 budaya	 sebagai	 fondasi	 utama	

masyarakat	 dengan	 memberikan	 kerangka	 kerja	 yang	 memungkinkan	

individu	untuk	berinteraksi	 satu	 sama	 lain	dan	dengan	 lingkungan	mereka.	

Menurut	Koentjaraningrat,	budaya	adalah	keseluruhan	kompleks	tingkah	laku	

manusia,	kepercayaan,	dan	nilai-nilai	yang	menjadi	ciri	suatu	masyarakat	atau	

kelompok	sosial.	Oleh	karena	itu	budaya	tidak	hanya	mencakup	praktik	atau	

kebiasaan	tertentu,	tetapi	juga	meliputi	cara	hidup	secara	keseluruhan	yang	

mencakup	setiap	aspek	keberadaan	manusia.2				

 
1Koetjaraningrat,	 Kebudayaan	 Mentalitas	 Dan	 Pembangunan	 (Jakarta:	 Gramedia	

Pustaka	Utama,	1985),	p.	180.	
2Koetjaraningrat,	Kebudayaan	Mentalitas	Dan	Pembangunan,	p.	105.	
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Kebudayaan	 sangat	 erat	 hubungannya	 dengan	 masyarakat	 menurut	

Melville	 J.	 Herskovits	 dan	 Bronislaw	 Malinowski	 mengemukakan	 bahwa	

segala	sesuatu	yang	terdapat	dalam	masyarakat	ditentukan	oleh	kebudayaan	

yang	dimiliki	oleh	masyarakat	 itu	sendiri.	 Istilah	untuk	pendapat	 itu	adalah	

Cultural-Determinism.3	

Kebudayaan	 juga	 bisa	 diartikan	 sebagai	 keseluruhan	 simbol,	

pemaknaan,	 penggambaran,	 struktur	 aturan,	 kebiasaan,	 nilai,	 pemrosesan	

informasi,	 dan	 pengalihan	 pola-pola	 konvensi	 pikiran,	 perkataan,	 dan	

perbuatan	atau	tindakan	yang	dibagikan	diantara	para	anggota	suatu	system	

social	dan	kelompok	sosial	dalam	suatu	masyarakat.4	

Identitas	 budaya	 adalah	 rincian	 karakteristik	 atau	 ciri-ciri	 sebuah	

kebudayaan	 yang	 dimiliki	 oleh	 sekelompok	 orang	 yang	 diketahu	 batas-	

batasnya	tatkala	dibandingkan	dengan	karakteristik	atau	ciri-ciri	kebudayaan	

orang	 lain.	 Juga	 berarti	 jika	 seseorang	 ingin	 mengetahu	 dan	 menetapkan	

identitas	 budaya,	maka	 tidak	 hanya	menentukan	 karakteristik	 atau	 ciri-ciri	

fisik	atau	biologis	semata,	tetapi	mengkaji	identitas	kebudayaan	sekelompok	

manusia	melalui	tatanan	berfikir	(cara	berpikir,	orientasi	berpikir),	perasaan	

(cara	merasa	dan	orientasi	perasaan),	dan	cara	bertindak	(motivasi	tindakan	

atau	orientasi	tindakan).	

 
3Anastasia	Pudjitriherwanti,	Zaim	Elmubarok,	and	Singgih	Kuswardono,	Ilmu	Budaya	

Dari	Strukturalisme	Budaya	Sampai	Orientalisme	Kontemporer	(Jawa	Timur:	Rizquna,		2019),	
p.	4.	

4Aloliweri	M.S,	Gatra-Gatra	Komunikasi	 Antarbudaya	 (Yogyakarta:	 Pustaka	Pelajar,	
2001),	p.	23.	
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Kenneth	 Burke	 menjelaskan	 bahwa	 untuk	 menentukan	 identitas	

budaya	 itu	 sangat	 tergantung	 pada	 “bahasa”	 (sebagai	 unsur	 nonmaterial),	

bagaimana	 representasi	 bahasa	menjelaskan	 sebuah	 kenyataan	 atas	 semua	

identitas	 yang	 dirinci	 kemudian	 dibandingkan.	 Menurutnya,	 persamaan	

identitas	 seseorang	 atau	 sesuatu	 itu	 selalu	mengikuti	 konsep	 penggunaaan	

bahasa,	terutama	untuk	mengerti	suatu	kata	secara	denotative	atau	konotatif.5	

Identitas	budaya	sebagai	ciri	budaya	yang	membedakan	suatu	bangsa	

atau	kelompok	masyarakat	dengan	kelompok	yang	lainnya.	Setiap	kelompok	

masyarakat	atau	bangsa	pasti	memiliki	budaya	sendiri	yang	berbeda	dengan	

bangsa	 lainnya.	 Indonesia	yang	memiliki	berbagai	macam	suku	bangsa	 juga	

memiliki	berbagai	macam	budaya	yang	berbeda-beda.	Budaya	yang	dimiliki	

oleh	masing-masing	kelompok	tersebut	tentunya	memiliki	ciri	atau	keunikan	

tersendiri	 dibandingkan	 dengan	 kelompok-kelompok	 masyarakat	 lainnya.	

Dan	 hal	 tersebutlah	 yang	 membedakan	 budaya	 antar	 suku	 atau	 kelompok	

masyarakat	di	Indonesia.6	

Identitas	 budaya	 merujuk	 pada	 cara	 individu	 atau	 kelompok	 yang	

mengidentifikasi	diri	mereka	dalam	konteks	agama	dan	budaya.	Ini	mencakup	

pengakuan	terhadap	nilai-nilai,	norma,	adat	istiadat,	bahasa,	dan	aspek-aspek	

budaya	 lainnya	yang	berasal	dari	 tradisi	dan	ajaran	 Islam.	 Identitas	budaya	

sering	kali	berkaitan	erat	dengan	identitas	agama,	karena	Islam	tidak	hanya	

 
5Aloliweri	M.S,	Gatra-Gatra	Komunikasi	Antarbudaya,	p.	72.	
6Mohammad	Aris	Yusuf,	Identitas	Nasional:	Pengertian,	Faktor,	Jenis	Dan	Unsur-Unsur	

(Jakarta:	Gramedia,	tt),	p.	18.	
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merupakan	sebuah	agama,	tetapi	juga	sebuah	sistem	kepercayaan	dan	praktik	

kehidupan	sehari-hari	yang	mencakup	aspek-aspek	budaya.				

Dalam	karya	Stuart	Hall	yang	berjudul	Cultural	Identity	and	Diaspora	dua	

cara	pandang	melihat	budaya,	yaitu	identitas	budaya	sebagai	wujud	(identity	

as	being)	dan	identitas	budaya	sebagai	proses	menjadi	(identity	as	becoming).	

Dalam	cara	pandang	pertama,	identitas	budaya	dilihat	sebagai	suatu	kesatuan	

yang	dimiliki	bersama	atau	merupakan	bentuk	dasar	seseorang	serta	berada	

dalam	 diri	 banyak	 orang	 yang	 memiliki	 kesamaan	 sejarah	 dan	 leluhur.	

Sehingga	sudut	pandang	ini	lebih	melihat	bahwasanya	ciri	fisik	atau	lahiriyah	

lebih	 mengidentifikasi	 mereka	 sebagai	 suatu	 kelompok.	 Kedua,	 melihat	

identitas	 budaya	 sebagai	 sebuah	 proses	 dinamis	 dan	 terus-menerus	 yang	

melibatkan	 interaksi,	 perubahan,	 dan	 adaptasi	 terhadap	berbagai	 pengaruh	

internal	dan	eksternal.	Identitas	budaya	dalam	perspektif	ini	dipahami	sebagai	

sesuatu	yang	terbuka	untuk	perkembangan,	evolusi,	dan	transformasi	seiring	

waktu.7	

Budaya	memainkan	peran	yang	signifikan	dalam	membentuk	identitas	

negara.	Identitas	ini	mencakup	pandangan	tentang	siapa	kita	sebagai	bangsa	

dan	apa	yang	mewakili	nilai-nilai	sejarah,	warisan,	serta	tujuan	bersama	dari	

masyarakat.	Budaya,	dengan	semua	elemen	seperti	cara	hidup,	norma,	nilai,	

seni,	dan	tradisi,	mencerminkan	dan	memperkuat	identitas.	Melalui	elemen-

 
7Stuart	 Hall,	 Cultural	 Identity	 and	 Diaspora,	 1990	

https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/postgraduate/masters/modules/a
siandiaspora/hallculturalidentityanddiaspora.pdf,	p.	227.	
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elemen	tersebut,	budaya	menguatkan	rasa	bangga,	cinta,	dan	kesatuan	dalam	

masyarakat.	 Identitas	 nasional	 yang	 kuat,	 berakar	 pada	 budaya,	 dapat	

menyediakan	 fondasi	 yang	 stabil	 bagi	 pembangunan	 sosial,	 ekonomi,	 dan	

politik	negara.						

2. Ciri-Ciri	Budaya	

Kebudayaan	mencakup	tujuh	unsur	universal	sesuai	urutan	dari	yang	

lebih	 sukar	 berubah8,	 yaitu:	 (1)	 sistem	 religi	 dan	 upacara	 keagamaan;	 (2)	

sistem	dan	 organisasi	 kemasyarakatan;	 (3)	 sistem	pengetahuan;	 (4)	 sistem	

bahasa;	(5)	sistem	kesenian;	(6)	sistem	mata	pencarian	hidup;	dan	(7)	sistem	

teknologi	 dan	 peralatan.9	 Kebudayaan	 adalah	 khas	 hasil	 manusia	 karena	

didalamnya	manusia	menyatakan	dirinya	sebagai	manusia,	mengembangkan	

keadaannya	sebagai	manusia,	dan	memperkenalkan	dirinya	sebagai	manusia.	

Dalam	kebudayaan,	bertindaklah	manusia	sebagai	manusia	di	hadapan	alam,	

namun	ia	membedakan	dirinya	dari	alam	dan	menundukkan	alam	bagi	dirinya.	

Adapun	ciri-ciri	khas	kebudayaan	adalah:		

a. Bersifat	historis.		

Budaya	merupakan	 hasil	 dari	 proses	 sejarah	 yang	 dinamis	 dan	 selalu	

maju.	Manusia	membuat	sejarah	yang	bergerak	dinamis	dan	selalu	maju	yang	

diwariskan	secara	turun	temurun	bagik	dari	segi	norma,	tradisi,	dan	nilai-nilai	

budaya	yang	dipertahankan	generasi	ke	generasi.	

 
8Koetjaraningrat,	Kebudayaan	Mentalitas	Dan	Pembangunan,	p.14.	

	 9Pudjitriherwanti,	 Elmubarok,	 and	 Kuswardono,	 Ilmu	 Budaya	 Dari	 Strukturalisme	
Budaya	Sampai	Orientalisme	Kontemporer.	
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b. Bersifat	geografis.		

Kebudayaan	 manusia	 tidak	 selalu	 berjalan	 seragam,	 ada	 yang	

berkembang	 pesat	 dan	 ada	 yang	 lamban,	 dan	 ada	 pula	 yang	mandeg	 yang	

nyaris	 berhenti	 kemajuannya.	 Dalam	 interaksi	 dengan	 lingkungan,	

kebudayaan	kemudian	berkembang	pada	komunitas	tertentu,	dan	lalu	meluas	

dalam	kesukuan	dan	kebangsaan	atau	ras.	Kemudian	kebudayaan	itu	meluas	

dan	mencakup	wilayah,	dan	makin	meluas	dengan	belahan	bumi.	Puncaknya	

adalah	kebudayaan	kosmo	dalam	era	informasi	di	mana	terjadi	saling	melebur	

dan	berinteraksinya	kebudayaan-kebudayaan.10	

c. Bersifat	perwujudan	nilai-nilai	tertentu.		

Kebudayaan	mencerminkan	dan	mewujudkan	nilai-nilai	yang	dianggap	

penting	 oleh	 masyarakat.	 Seiring	 dengan	 perjalanan	 kebudayaan,	 manusia	

berusaha	melampaui	keterbatasan	mereka,	sering	kali	dengan	menyesuaikan	

atau	mengembangkan	nilai-nilai	untuk	mencerminkan	aspirasi	dan	kebutuhan	

baru.	Proses	 ini	melibatkan	eksplorasi	dan	penyesuaian	 terhadap	nilai-nilai	

yang	ada,	serta	menentukan	sejauh	mana	nilai-nilai	tersebut	dapat	diterapkan	

dan	dikembangkan	dalam	konteks	sosial	dan	budaya	yang	berubah.	Dengan	

kata	 lain,	 kebudayaan	 berfungsi	 sebagai	 manifestasi	 dari	 nilai-nilai	 yang	

dianggap	 fundamental	 dalam	 masyarakat,	 dan	 nilai-nilai	 ini	 dapat	

berkembang	sesuai	dengan	tantangan	dan	inovasi	yang	dihadapi.11	

 
10Pudjitriherwanti,	 Elmubarok,	 and	 Kuswardono,	 Ilmu	 Budaya	Dari	 Strukturalisme	

Budaya	Sampai	Orientalisme	Kontemporer	(Jawa	Tengah:	CV.	Rizquna,		2019),	p.	33.	
11Fauzia	And	Rozani	Syafei,	Sejarah	Kebudayaan	Indonesia	(Padang:	CV	Berkah	Prima,	

2021),	p.	130-131.	
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Keanekaragaman	 adat	 istiadat,	 agama,	 seni,	 budaya,	 dan	 bahasa	 yang	

berkembang	 di	 Indonesia	 melahirkan	 adanya	 kebudayaan	 nasional	 dan	

kebudayaan	daerah.	Kebudayaan	daerah	memiliki	ciri	khas	tersendiri.	

B. Transformasi	Perilaku	Keagamaan	

1. Pengertian	Tansformasi	

Transformasi	 perilaku	 keagamaan	 yang	 dimaksud	 adalah	 melihat	

pergeseran	perilaku	keagamaan	masyarakat,	dari	perilaku	sinkretis	menuju	

perilaku	 puritan.	 Transformasi	 disatu	 pihak	 dapat	mengandung	 arti	 proses	

perubahan	atau	pembaruan	struktur	sosial,	sedang	di	pihak	lain	mengandung	

makna	proses	perubahan	nilai.12	Fokus	dari	transformasi	yang	menjadi	topik	

adalah	transformasi	dalam	ranah	sosial	budaya.	

Transformasi	 juga	 pasti	 membutuhkan	 suatu	 proses.	 Zaeny	

menggambarkan	suatu	proses	 transformasi	dengan	tiga	unsur.	Unsur-unsur	

tersebut	meliputi:		

a. Perbedaan	 merupakan	 aspek	 yang	 sangat	 penting	 di	 dalam	 proses	

transformasi.		

b. Konsep	ciri	atau	identitas	yang	merupakan	acuan	di	dalam	suatu	proses	

transformatif	kalau	dikatakan	sesuatu	itu	berbeda,	maka	haruslah	jelas	

perbedaan	 dari	 hal	 apa,	 ciri	 sosial,	 ekonomi	 atau	 ciri	 penerapan	 dari	

sesuatu.	

 
12Himayatul	Ittihadiyah	dkk,	Islam	Indonesia	Dalam	Studi	Sejarah,	Sosial,	Dan	Budaya	

Teori	Dan	Penerapan	(Yogyakarta:	Pusat	Kajian	Sejarah	dan	Budaya	Islam,	2019),	p.	27.	
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c. Proses	 transformasi	 selalu	bersifat	 historis	 yang	 terikat	pada	 sekalian	

wakil	 yang	 berbeda.	 Oleh	 karena	 itu	 transformasi	 selalu	 menyangkut	

perubahan	 masyarakat	 dari	 suatu	 masyarakat	 lebih	 sederhana	 ke	

masyarakat	yang	lebih	modern.13	

Suatu	 kebudayaan	 dapat	 mengalami	 perubahan	 atau	 transformasi.	

Perubahan	 tersebut	 dikarenakan	 kondisi	 masyarakat	 yang	 juga	 berubah.	

Tinjauan	 perubahan	 dapat	 terjadi	 dari	 faktor	 internal	 seperti	 pola	 pikir	

masyarakat	 maupun	 faktor	 eksternal	 seperti	 lingkungan.	 Masyarakat	 yang	

sudah	mengalami	pola	pikir	yang	berbeda,	maka	cara	memandang	suatu	hal	

juga	 akan	 berbeda,	 misalnya	 dalam	 hal	 pemaknaan.	 Cara	 masyarakat	

memaknai	 suatu	 kejadian	 yang	 ada	 dalam	 kehidupan,	 meskipun	 kejadian	

tersebut	 telah	 berulang	 terjadi,	 akan	 menimbulkan	 suatu	 perubahan	 dari	

makna	sebelumnya.	

Handayani	menggambarkan	transformasi	sebagai	perubahan	bentuk,	

rupa,	 sifat	 dan	 sebagainya.	 Perubahan	 yang	 dimaksud	merujuk	 pada	 sosio-

kultural.	 Sosio-kutural	 yang	 akan	 dibahas	 lebih	 pada	 aspek	 perilaku	

keagamaan.	Sehingga	transformasi	yang	dimaksud	adalah	pergeseran	perilaku	

keagamaan	masyarakat,	dari	perilaku	sinkretis	menuju	perilaku	puritan.14	

 
13A	 Zaeny,	 ‘Transformasi	 Sosial	 Dan	 Gerakan	 Islam	 Di	 Indonesia’,	 Jurnal	

Pengembangan	 Masyarakat	 Islam,	 1.	 2	 (2005)	 153–65	
https://serbasejarah.wordpress.com/wp-
content/uploads/2010/01/transformasisosialdangerakanislamdiindonesia.pdf,	p.	156.	

14Baiq	Lily	Handayani,	‘Transformasi	Perilaku	Keagamaan	(Analisis	Terhadap	Upaya	
Purifikasi	Aqidah	Melalui	Ruqyah	Syar’iyah	Pada	Komunitas	Muslim	Jember’,	(2011),	p.	78.	
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Proses	 transformasi	 merupakan	 perubahan	 yang	 terjadi	 secara	

perlahan-lahan	atau	sedikit	demi	sedikit,	tidak	dapat	diduga	kapan	dimulainya	

dan	 sampai	 kapan	 proses	 itu	 akan	 berakhir	 tergantung	 dari	 faktor	 yang	

mempengaruhinya,	 komprehensif	 dan	 berkesinambungan	 dan	 perubahan	

yang	 terjadi	 mempunyai	 keterkaitan	 erat	 dengan	 emosional	 (sistem	 nilai)	

yang	ada	dalam	masyarakat.	Proses	transformasi	mengandung	dimensi	waktu	

dan	 perubahan	 sosial	 budaya	 masyarakat	 yang	 menempati	 yang	 muncul	

melalui	 proses	 yang	 panjang	 yang	 selalu	 terkait	 dengan	 aktivitas-aktivitas	

yang	terjadi	pada	saat	itu.	

Transformasi	 adalah	 perubahan	 yang	 terjadi	 dari	 keadaan	 yang	

sebelumnya	 menjadi	 baru	 sama	 sekali.	 Perubahan	 tersebut	 dikarenakan	

kondisi	 masyarakat	 yang	 berubah,	 perubahan	 dapat	 terjadi	 dari	 faktor	

internal	 seperti	 pola	 pikir	 masyarakat	 maupun	 faktor	 eksternal	 seperti	

lingkungan.	Dengan	 demikian,	masyarakat	 yan	 sudah	mengalami	 pola	 pikir	

yang	berbeda,	maka	cara	memandang	suatu	hal	juga	akan	berbeda	pula.	

2. Perilaku	Keagamaan	

Agama	 adalah	 suatu	 sistem	 keyakinan	 atau	 kepercayaan	 yang	

melibatkan	pandangan	terhadap	keberadaan,	makna,	dan	hubungan	manusia	

dengan	kekuatan	atau	entitas	yang	dianggap	ilahi	atau	spiritual.15	Agama	juga	

 
15Urbanus	Ura	Werun,	Manusia	Beragama	Antara	Spiritualitas	dan	Humanitas,	(Diklat	

Kuliah	 Humaniora	 Agama,	 June	 2022),	 https://www.merriam-
webster.com/dictionary/humanity,	p.	46.	
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mencakup	aturan	moral,	norma	perilaku,	serta	praktik	ibadah	atau	ritual	yang	

biasanya	diikuti	oleh	komunitas	pengikutnya.	

Menurut	 Jalaluddin	 perilaku	 keagamaan	 adalah	 suatu	 tingkah	 laku	

manusia	 dalam	 hubungannya	 dengan	 pengaruh	 keyakinan	 terhadap	 agama	

yang	dianutnya.	Dari	 pengertian	 tersebut	dapat	diartikan	bahwa	keyakinan	

dalam	 beragama	 dianut	 seseorang	 akan	 mendorong	 orang	 tersebut	

berperilaku	 sesuai	 dengan	 ajaran	 agama	 yang	 dianutnya.	 Tingkat	

keberagaman	seseorang	memang	dapat	tertampilkan	dalam	sebuah	sikap	dan	

perilaku.	 Sedangkan	 menurut	 Djamaluddin	 Ancok	 mengemukakan	 bahwa	

perilaku	keagamaan	yaitu	sejauh	mana	oraang	mengerjakan	kewajiban	ritual	

di	dalam	agama	mereka	seperti	salat,	puasa,	mengaji,	dan	akhlak.16	

Agama	bersumber	pada	wahyu	Tuhan.	Oleh	karena	itu,	keberagamaan	

pun	 merupakan	 perilaku	 yang	 bersumber	 langsung	 atau	 tidak	 langsung	

kepada	 wahyu	 Tuhan	 juga.	 Keberagamaan	 memiliki	 beberapa	 dimensi.	

Dimensi-dimensi	tersebut	antara	lain	dimensi	pertama	adalah	aspek	kognitif	

keberagamaan,	dua	dari	yang	terakhir	adalah	aspek	behavioral	keberagamaan	

dan	yang	terakhir	adalah	aspek	afektif	keberagamaan.17	Sebagaimana	firman	

Allah	swt.	dalam	Qs.	al-Baqarah/2:	208 

ًةَّفاۤكَ مِلْسِّلا ىِف اوُْلخُدْا اوُنمَاٰ نَیْذَِّلا اھَُّیَآیٰ نٌیِْبُّم ٌّوُدعَ مْكَُل ھَّٗنِا نِۗطٰیَّْشلا تِوٰطُخُ اوُْعِبَّتَت لاََّو ۖ  

 
16Djamaludin	 Ancok	 and	 Fuat	 Nashori	 Suroso,	 Psikologi	 Islami :	 Solusi	 Islam	 Atas	

Problem-Problem	Psikologi	(Yogyakarta:	Pustaka	Pelajar,	2004),	p.	13.	
17Rohidin	S,	Pendidikan	Agama	Islam	Sebuah	Pengantar	(Yogyakarta:	FH	UII,	2020),	

p.	48.	
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Terjemahnya:	

Hai	 orang-orang	 yang	 beriman,	 masuklah	 kamu	 ke	 dalam	 Islam	
keseluruhan,	 dan	 janganlah	 kamu	 turut	 langkah-langkah	 syaitan.	
Sesungguhnya	syaitan	itu	musuh	yang	nyata	bagimu.18	

	
Allah	swt.	menuntut	orang	beriman	(Islam)	untuk	beragama	secara	

menyeluruh	 tidak	 hanya	 satu	 aspek	 atau	 dimensi	 tertentu	 saja,	 melainkan	

terjalin	 secara	 harmonis	 dan	 berkesinambungan.	 Oleh	 karena	 itu,	 setiap	

muslim	baik	dalam	berfikir,	bersikap	maupun	bertindak	haruslah	didasarkan	

pada	nilai	dan	norma	ajaran	Islam.19	

Bagi	 seorang	 muslim	 keberagamaan	 dapat	 dilihat	 dari	 seberapa	

dalam	 keyakinan,	 seberapa	 jauh	 pengetahuan,	 seberapa	 konsisten	

pelaksanaan	 ibadah	 ritual	 keagamaan,	 seberapa	 dalam	 penghayatan	 atas	

agama	 Islam	 serta	 seberapa	 jauh	 implikasi	 agama	 tercermin	 dalam	

perilakunya.	 Keberagamaan	 akan	 lebih	 luas	 dan	 mendalam	 jika	 dapat	

dirasakan	seberapa	dalam	penghayatan	keagamaan	seseorang.	Berdasarkan	

deskripsi	 di	 atas,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 dimensi	 keberagamaan	 dalam	

Islam	 terdiri	dari	 lima	dimensi,	 yaitu:	Aqidah	 (iman	atau	 ideology),	dimensi	

ibadah	 (ritual),	 dimensi	 amal	 (pengamalan),	 dimensi	 ihsan	 (penghayatan,	

situasi	 di	 mana	 seseorang	 merasa	 dekat	 dengan	 Allah),	 dan	 dimensi	 ilmu	

(pengetahuan).	

a. Dimensi	Akidah	(ideology)		

 
18Al-Qur’an		dan	Terjemahnya,	(2019).	
19Aris	Rahman	Saleh	and	Uin	Sunan	Gunung	Djati	Bandung,	‘Dimensi	Keberagamaan	

Dalam	 Pendidikan’,	 Jurnal	 Jendela	 Pendidikan,	 2.	 4	 (2022)	 580–90	
https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/view/327/107,	p.	583.	
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	 Dimensi	 ini	mengungkap	masalah	keyakinan	manusia	 terhadap	 rukun	

iman,	kebenaran	agama	dan	masalah-masalah	gaib	dimensi	akidah	(ideology)	

ini	mengungkap	masalah	keyakinan	manusia	terhadap	rukun	iman,	kebenaran	

agama	dan	masalah-masalah	gaib	yangdiajarkan	agama.	Seorang	muslim	yang	

religius	 memiliki	 ciri	 utama	 yang	 melekat	 berupa	 akidah	 yang	 kuat.	 Inti	

dimensi	ini	adalah	tauhid	yaitu	pengesaan	Allah	sebagai	Yang	Maha	Esa.		

b. Dimensi	ibadah	(ritual)		

	 	 	 Dimensi	 ini	 dapat	 diketahui	 dari	 sejauh	 mana	 kepatuhan	 seseorang	

dalam	 melaksanakan	 ibadah.	 Dimensi	 ini	 berkaitan	 dengan	 frekuensi,	

intensitas	pelaksanaan	ibadah.20	

c. Dimensi	amal	(pengamalan)		

	 	 	 Dimensi	 ini	 berkaitan	 dengan	 kegiatan	 seseorang	 dalam	

merealisasikan	ajaran-ajaran	agamanya	dalam	kehidupan	yang	diketahui	dan	

perilaku	yang	positif	dan	yang	konstruktif	kepada	orang	lain	yang	dimotivasi	

oleh	 ajaran	 agama.	 Dimensi	 ini	 menyangkut	 hubungan	 antar	 manusia	 dan	

hubngan	 manusia	 dengan	 lingkungan	 alamnya.	 Dimensi	 ini	 dapat	

dimanifestasikan	 dengan	 berperilaku	 ramah	 dan	 baik	 terhadap	 orang	 lain,	

menolong,	bertanggung	jawab	dan	lain	sebagainya.	

d. Dimensi	ihsan	(penghayatan)		

	 Dimensi	 ini	 berkaitan	 dengan	 seberapa	 jauh	 seseorang	 merasa	 dekat	

dengan	Allah	 swt.	dalam	kehidupannya.	Dimensi	 ini	mencakup	pengalaman	

 
20Imam	 Arifin,	 Pembaharuan	 Pemikiran	 Islam	 Di	 Indonesia	 Studi	 Kasus	 Harun	

Nasution,	p.	43.	
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dan	 perasaan	 tentang	 kehadiran	 Allah	 swt.	 dalam	 kehidupan,	 ketenangan	

hidup,	 merasa	 khusyuk	 dalam	 ibadah,	 perasaan	 syukur	 atas	 karunia	 dan	

sebagainya.	 Dimensi	 ilmu	 pengetahuan	 Dimensi	 ini	 berkaitan	 dengan	

pengetahuan	 dan	 pemahaman	 seseorang	 terhadap	 ajaran-ajaran	 agamanya	

mengenai	 dasar-dasar	 keyakinan,	 ritual-ritual,	 serta	 tradisi-tradisinya.	

Dengan	menjadikan	Al-Qur’an	 	merupakan	pedoman	hidup	 religius	 sebagai	

sumber	ilmu	pengetahuan.21	

	Keberagamaan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 perilaku	 seseorang	 yang	

didasarkan	 pada	 keyakinan,	 pengetahuan,	 ajaran-ajaran,	 aturan-aturan	 dan	

norma-norma	yang	berlaku	dan	sesuai	dengan	agama	yang	diterapkan	dalam	

kehidupan	sehari-hari.	

	Kesadaran	 beragama	 akan	 mengkristal	 dalam	 pribadi	 orang	 yang	

beriman	 dan	 bertaqwa	 dengan	 wujud	 kepatuhan	 terhadap	 Allah	 yang	

dilandasi	 oleh	 keyakinan	 dalam	 diri	 seseorang	 mengenai	 pentingnya	

seperangkat	nilai	yang	dianut.	Karena	kepatuhan	maka	niat,	ucapan,	pikiran,	

tindakan,	dan	perilaku	senantiasa	diupayakan	berada	dalam	ligkup	nilai-nilai	

yang	 diyakini.	 Dalam	 kehidupan	manusia	 tidak	 lepas	 dari	 nilai,	 selanjutnya	

nilai	itu	perlu	diinstitusikan.	Institusi	nilai	yang	terbaik	adalah	melalui	upaya	

interaksi	edukatif.22	

 
21Imam	 Arifin,	 Pembaharuan	 Pemikiran	 Islam	 Di	 Indonesia	 Studi	 Kasus	 Harun	

Nasution,	p.	43.	
22Sukaida,	 ‘Strategi	 Pembinaan	 Keberagamaan	 Santri	 Di	 Madrasah	 Tsanawiyah	

Pondok	 Pesantren	 Al-Azha	 Pagaralam’,	 (IAIN	 Bengkulu,	 2020)	
http://repository.iainbengkulu.ac.id/6260/1/TESIS%20I-5%20SUKAIDAH%20JURNAL.pdf,	
p.	32.	
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Perilaku	 keagamaan	 berarti	 segala	 tindakan	 perbuatan	 atau	 ucapan	

yang	 dilakukan	 seseorang.	 Oleh	 karena	 itu	 dalam	 agama	 ada	 ajaran-ajaran	

yang	dilakukan	bagi	pemeluknya	dan	adapula	yang	berupa	larangan.	Ajaran-

ajaran	yang	berupa	perintah	yang	harus	dilakukan	diantaranya	adalah	salat,	

zakat,	 puasa,	 haji,	 menolong	 orang	 lain	 yang	 sedang	 kesusahan	 dan	masih	

banyak	lagi.	Sedangkan	yang	ada	kaitannya	dengan	larangan	seperti,	bersikap	

angkuh	terhadap	sesama,	main	hakim	sendiri,	dan	lain-lain.	

Perilaku	keagamaan	adalah	segala	aktivitas	manusia	dalam	kehidupan	

didasarkan	 atas	 nilai-nilai	 agama	 yang	 diyakininya.perilakukeagamaan	

tersebut	merupakan	perwujudan	dari	rasa	dan	jiwa	keagamaan	berdasarkan	

kesadaran	 dan	 pengalaman	 beragama	 pada	 diri	 sendiri.	 Jadi	 perilaku	

keagamaan	 dapat	 dipahami	 dengan	 penerapan	 dari	 ajaran	 agama	 dalam	

kehidupan	 bermasyarakat,	 dengan	 menjalankan	 ibadah	 serta	 memiliki	

hubungan	yang	baik	dengan	sesama,	selain	itu	juga	memiliki	ketergantungan	

kepada	tuhan	yang	ditunjukan	dengan	rasa	tawakal.	

C. Peran	Otoritas	Agama		

1. Pengertian	Otoritas	Agama	

Otoritas	 adalah	kekuasaan	atau	hak	untuk	mengarahkan	orang	 lain	

atau	 suatu	 wilayah.	 Otoritas	 dapat	 diberikan	 secara	 formal	 seperti	 dalam	

struktur	pemerintahan	atau	organisasi,	atau	dapat	diperoleh	secara	informal	

melalui	 pengakuan	 atau	 penghargaan	 dari	 orang	 lain.	 Otoritas	 sering	 kali	

terkait	dengan	tanggung	jawab	dan	kepercayaan	untuk	mengambil	keputusan	
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dan	mengatur	tindakan	orang	lain.	Otoritas	dapat	berasal	dari	posisi	hierarkis,	

pengetahuan	dan	keahlian,	kekuatan	fisik,	atau	pengaruh	sosial.23	

Otoritas	 agama	 merupakan	 ilmuan	 agama	 didalamnya	 termasuk	

nama-nama	 kyai,	 ulama,	 ataupun	 cendekiawan	 Muslim	 yang	 dalam	

sehariannya	memiliki	pengaruh	karena	adanya	kepemimpinan	yang	melekat	

pada	 dirinya.24	 Status	 tokoh	 agama	 mencakup	 empat	 komponen:	

pengetahuan,	kekuatan	spiritual,	keturunan	(hak	spiritual	maupun	biologis),	

dan	moralitas.	Otoritas	agama	adalah	orang	yang	mendapatkan	pengangkatan	

formal	sebagai	pemimpin,	namun	karena	ia	memiliki	sejumlah	kualitas	unggul,	

mencapai	kedudukan	sebagai	orang	yang	mampu	mengetahui	kondisi	psikis	

dan	perilaku	kelompok	atau	masyarakat.25	

Otoritas	 agama	 juga	 merupakan	 sebutan	 dari	 ulama,	 pengertian	

ulama	yaitu	ulama	berasal	dari	bahasa	Arab	berasal	dari	kata	alim	yang	berarti	

orang	 yang	 mengetahui,	 orang	 yang	 berilmu.	 Ulama	 berarti	 para	 ahli	

pengetahuan	 atau	 para	 ilmuan.	Alim	 juga	 diartikan	 seorang	 yang	 jujur	 dan	

tidak	 banyak	 bicara.	 Perkataan	 ulama	 dalam	 arti	 mufrad	 sehingga	 jika	

dimaksud	 jama’	di	 tambah	perkataan	para	sebelumnya,	atau	diulang,	sesuai	

dengan	kaedah	bahasa	Indonesia,	sehingga	menjadi	para	ulama-ulama	yaitu	

orang-orang	 yang	 tinggi	 dalam	 pengetahuannya	 tentang	 agama	 Islam	 dan	

 
23Rumadi,	‘Islam	Dan	Otoritas	Keagamaan’,	Jurnal	Walisongo,	20.	1	(2012),	25–54	,	p.	

32.	
24Dadang	Kahmad,	Sosiologi	Agama	(Bandung:	Remaja	Rosdakarya,	2009),	p.	15.	
25Harries	Madiistriyatno,	Pemimpin	Dan	Kepemimpinan	(Yogyakarta:	Bintang	Pustaka	

Madani,	2019),	p.	10.	
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menjadi	 contoh	 ketauladanan	 dalam	 mengamalkan	 agama	 itu	 dalam	

kehidupannya.26	

Selain	 itu	dapat	ditinjau	dari	sudut	pandang	masyarakat	pengertian	

otoritas	 agama	 adalah	 orang	 yang	 memiliki	 ilmu	 agama	 (Islam)	 berakhlak	

sesuai	dengan	ilmunya.27	Berbeda	dengan	Muh	Ali	Azizi	mendefinisikan	tokoh	

agama	adalah	seseorang	yang	melakukan	dakwah	secara	lisan	maupun	tulisan	

secara	individu,	kelompok	atau	berbentuk	organisasi	atau	lembaga.	Otoritas	

agama	 sudah	 sangat	 berperan	 dalam	 menyampaikan	 dakwah	 melalui	

pengajian	dan	kegiatan	keagamaan.	Pemahaman	keagamaan	otoritas	agama	

didalam	masyarakat	 yang	memberi	 pengaruh	 berupa	 sugesti,	 larangan	 dan	

dukungan	 pemahaman	 keagamaan	 kepada	 masyarakat	 dalam	 melakukan	

sesuatu.28	

Berdasarkan	 penjelasan	 di	 atas	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 otoritas	

agama	dapat	 berasal	 dari	 keyakinan	bahwa	pemimpin	 agama	 atau	 institusi	

tersebut	 memiliki	 pengetahuan,	 wawasan,	 atau	 wahyu	 yang	 khusus	 dan	

dianggap	sah	dalam	konteks	agama	tertentu.	Pemimpin	agama	atau	institusi	

agama	 yang	memiliki	 otoritas	 agama	 sering	 kali	 dihormati	 dan	 diikuti	 oleh	

para	 pengikutnya,	 dan	 keputusan	 atau	 ajaran	 mereka	 dianggap	 sebagai	

otoritatif	dan	mengikat.		Namun,	penting	untuk	diingat	bahwa	otoritas	agama	

 
	 26Zulkifli,	Menuju	Teori	Praktik	Ulama	(Haja	Mandiri,	2018).	

27Saiful	Akhyar	Lubis,	Konseling	Islami	Kyai	dan	Pesantren	(Yogyakarta:	eLSAQ	Press,	
2007),	p.	169.	

28Fahrurrozi,	Faizah,	and	Kadri,	Ilmu	Dakwah	(Jakarta	Pusat:	Prenadamedia	Group,	
2019),	p.	75.	
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dapat	bervariasi	di	 antara	berbagai	 tradisi	 agama	dan	keyakinan.	Beberapa	

agama	memiliki	struktur	hierarkis	yang	jelas	dengan	pemimpin	agama	yang	

memiliki	 otoritas	 tertinggi,	 sementara	 yang	 lain	 mungkin	 lebih	

terdesentralisasi	atau	mengakui	otoritas	yang	lebih	luas	dalam	komunitas	atau	

kelompok	tertentu.	

2. Fungsi	Otoritas	agama	

Kehadiran	otoritas	agama	merupakan	suatu	pelopor	yang	baik	untuk	

kalangan	 apapun.	 Ia	 memiliki	 peran	 sebagai	 pembaharuan	 berdasarkan	

ajaran-ajaran	 Islam	 yang	 baik	 dan	 benar.	 Mengapa	 seorang	 tokoh	 agama	

memiliki	 peran	 dalam	 pembaruannya	 Arifin	 Abdulrachman	 dalam	 Imam	

Munawwir	 menyebutkan	 karena	 adanya	 tiga	 pokok	 yang	 mendorongnya	

untuk	bisa	memberikan	dorongan	kepada	orang	lain	diantaranya:		

a. Adanya	 dorongan	 yang	 memancar	 dari	 suatu	 tokoh	 tersebut	 untuk	

mengikuti	 perintahnya,	 dan	 dorongan	 tersebut	 berasal	 dari	 tokoh	

pribadi.		

b. Adanya	 sifat-sifat	 tertentu	 pada	 tokoh	 tersebut	 yang	 dapat	

mempengaruhi	dan	membawa	perubahan	bagi	jiwa-jiwa	yang	lainya.29	

Peran	otoritas	agama	menurut	Imam	Bawani	juga	memiliki	dampak	

besar	lainnya	bagi	kalangan-kalangan	tertentu	diantaranya	adalah:	

 
29Imam	 Munawwir,	 Asas-Asas	 Kepemimpinan	 Dalam	 Islam	 (Surabaya:	 Usaha	

Nasional,	1983),	p.	115.	
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a. Peran	 kaderisasi,	 yakni	 di	 mana	 tokoh	 agama	 Islam	 melakukan	

kaderisasi	 pada	 masyarakat	 hal	 tersebut	 merupakan	 suatu	 tuntutan	

yang	harus	dilakukan	sebagai	peranan	tokoh	agama,	bentuk	kaderisasi	

tersebut	dilakukan	dengan	bergabung	dalam	suatu	wadah	yang	dikelola	

sendiri	 maupun	 kerja	 sama	 dengan	 organisasi	 Islam	 yang	 ada	 pada	

masyarakat	tersebut.30		

b. Peran	Pengabdian,	yakni	di	mana	 tokoh	agama	berperan	pada	adanya	

kemajuan	dalam	masyarakat,	hal	itu	dilakukan	dengan	mengabdikan	diri	

secara	langsung	pada	suatu	kegiatan-kegiatan	masyarakat.	Tokoh	agama	

bertindak	 dalam	 masyarakat	 untuk	 membebaskan	 dari	 belenggu	

kehidupan,	membaur	 ke	dalam	masyarakat	 agar	 bisa	 saling	mengenal	

dari	segi	watak,	aspirasi,	dan	cita-cita	dan	membimbing	masyarakat	ke	

arah	yang	lebih	baik.	Setiap	perilaku	dan	perkataan	pada	tokoh	agama	

harus	mampu	dijadikan	suri	tauladan	masyarakat,	oleh	karena	itu	tokoh	

agama	 mampu	 memberikan	 contoh	 yang	 baik	 pada	 masyarakat	 dan	

memiliki	sikap	yang	menceminkan	seorang	Muslim	yang	baik.	

c. Peran	Pendakwah,	yakni	di	mana	seorang	tokoh	agama	mendakwahkan	

kebaikan-kebaikan	 yang	 sifatnya	 mengajak	 dan	 mendorong	 serta	

memotivasi	masyarakat	untuk	melakukan	hal-hal	baik	dan	menjauhkan	

diri	dari	hal-hal	buruk.31	Dalam	berdakwah	tokoh	agama	sudah	pastinya	

menggunakan	metode	 dakwah	 agar	 dalam	dakwahnya	 tidak	monoton	

 
	 30Zulkifli,	Menuju	Teori	Praktik	Ulama.	

31A.	 Ryan	 Rezkiawan,	 ‘Peran	 Tokoh	 Agama	 Dalam	 Penyusunan	 Peraturan	 Desa	
Perspektif	Siyasah	Syari’iyyah’,	Jurnal	Siyasatuna,	4.	1	(2023),	98–109,	p.	105.	
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dan	 dapat	 tersampaikan	 kepada	mad’u	 dengan	 baik,	metode	 tersebut	

diantaranya,	 metode	 bil	 hal	 yakni	 pendakwah	 mengarahkan	 mad’u	

melalui	 tindakan	yang	nyata,	metode	bil	 lisan	yakni	pendakwah	terjun	

langsung	untuk	memberikan	penjelasan	berupa	ucapan	mengenai	suatu	

yang	 relevan	 pada	 mad’u,	 dan	 metode	 bil	 hikmah	 yakni	 pendakwah	

melakukan	dakwahnya	dengan	melalui	pendekatan	kepada	mad’u.	

Peran	 tokoh	 agama	 dilakukan	 melalui	 kegiatan	 keagamaan	 seperti	

tahlilan	dan	pengajian,	selain	itu	tokoh	agama	juga	sebagai	seorang	yang	bisa	

menyatu	padukan	pendapat	yang	berbeda	juga	mampu	membina	etika	Islam	

pada	masyarakat,	khususnya	generasi	muda	melalui	kegiatan-	kegiatan	seperti	

pengajian,	yasinan	yang	dilakukan	setiap	malam	jumat	,	pelaksanaan	kegiatan	

ibadah,	 dan	 ceramah	 yang	membahas	 tentang	 ibadah.	 Tokoh	 agama	masih	

memiliki	pengaruh	yang	sangat	besar.	Seorang	 tokoh	agama	dituntut	untuk	

memiliki	wawasan	 keilmuan	 yang	 luas	 serta	 pengalaman-pengalaman	 yang	

banyak.32	

Dalam	 konteks	 otoritas	 agama,	 ada	 beberapa	 peran	 yang	 dapat	

dimainkan	 oleh	 individu	 atau	 lembaga	 tertentu.	 Berikut	 adalah	 beberapa	

contoh	peran	yang	umum	dalam	otoritas	agama:			

a. Pemimpin	agama		seperti	 imam,	pendeta,	ustadz,	rohaniwan,	atau	rabi	

memiliki	peran	penting	dalam	memberikan	pengajaran,	bimbingan,	dan	

pelayanan	rohani	kepada	para	pengikut	agama	mereka.	Mereka	sering	

 
32Rumadi,	Islam	Dan	Otoritas	Keagamaan,	p.	30-32.	
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kali	 dianggap	 memiliki	 pengetahuan	 dan	 otoritas	 dalam	 menafsirkan	

ajaran	agama	dan	memberikan	petunjuk	moral	dan	etika	33.			

b. Lembaga	 keagamaan	 seperti	 Majelis	 Ulama	 Indonesia	 (MUI),	 Dewan	

Gereja-gereja	 Indonesia	 (DGI),	 atau	 Dewan	 Agama	 Buddha	 memiliki	

peran	dalam	memberikan	panduan,	fatwa,	atau	keputusan	resmi	dalam	

hal-hal	 yang	 berkaitan	 dengan	 agama.	 Mereka	 dapat	 memberikan	

otoritas	dalam	menafsirkan	ajaran	agama,	mengatur	ritual	keagamaan,	

atau	memberikan	panduan	moral	dan	etika	kepada	komunitas	mereka.		

c. Cendekiawan	 agama	 seperti	 ulama,	 teolog,	 atau	 akademisi	 agama,	

memiliki	 peran	 dalam	 mempelajari,	 menganalisis,	 dan	

menginterpretasikan	 ajaran	 agama.	 Mereka	 dapat	 memberikan	

pemahaman	yang	lebih	mendalam	tentang	teks	suci,	tradisi	agama,	dan	

konteks	 sosial	 untuk	 membantu	 orang	 lain	 memahami	 ajaran	 agama	

dengan	lebih	baik.			

d. Komunitas	 Keagamaan	 termasuk	 para	 pengikut	 agama,	 juga	memiliki	

peran	 dalam	 otoritas	 agama.	 Mereka	 dapat	 memberikan	 dukungan,	

mengikuti	 ajaran	 dan	 petunjuk	 dari	 pemimpin	 agama	 atau	 lembaga	

keagamaan,	dan	berpartisipasi	 dalam	 ritual	 keagamaan	 serta	kegiatan	

sosial	dan	keagamaan	lainnya.34	

 
	 33Zulkifli,	Menuju	Teori	Praktik	Ulama.	

34Wasil,	‘Peran	Pemuka	Agama	dalam	Memelihara	Kerukunan:	Studi	Kasus	Hubungan	
Islam	 dan	 Katolik	 Di	 Desa	 Pabian	 Kab.	 Sumenep’,	 	 (Universitas	 Islam	 Negeri	 Syarif	
Hidayatullah	Jakarta,	2018),	p.	94-95.	
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Otoritas	 agama	memiliki	 peran	 yang	 sangat	 penting	 dalam	membawa	

perubahan	 spiritual	 dalam	masyarakat.	Mereka	 sering	 kali	menjadi	 sumber	

inspirasi,	 bimbingan,	dan	 teladan	bagi	para	pengikut	 agama	mereka.	Tokoh	

agama	dapat	memberikan	pengajaran	dan	pendidikan	yang	mendalam	tentang	

ajaran	agama,	nilai-nilai	moral,	etika,	dan	praktik	spiritual	kepada	masyarakat.	

Melalui	ceramah,	khotbah,	pengajaran,	dan	diskusi,	mereka	dapat	membantu	

masyarakat	 memahami	 dan	 menginternalisasi	 ajaran	 agama	 dengan	 lebih	

baik.	

D. Kerangka	Konseptual

Transformasi Spiritualitas Komunal: Studi Fenomenologis atas 
Penyemaian Literasi dan Ideologi Keagamaan 

Sejarah Awal Stigma Negatif 

Identitas Diri dan Kolektif 
Warga Tabbaqé Pengaruh Keberagamaan 

Peran Otoritas Agama  

Terjadi Perubahan Pemahaman dan Praktik 
Keagamaan Terhadap Masyarakat Tabbaqé 
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BAB	III	

METODOLOGI	PENELITIAN	

 

A. Etika	Penelitian	

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, salah, baik, 

dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika penelitian yaitu:   

1. Adanya surat izin riset penelitian.   

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai. 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan informasi sensitif, 

dan merugikan informan.1   

Penulis menyimpulkan bahwa etika penelitian sebagai fondasi yang harus 

dipegang teguh oleh setiap peneliti. Ini mencakup prinsip-prinsip moral dan standar 

perilaku yang mengatur bagaimana penelitian dilakukan dengan cara yang benar, 

adil, dan menghormati hak-hak serta kesejahteraan informan penelitian. Penerapan 

etika dalam penelitian dimulai bahkan sebelum proses pengumpulan data 

dilakukan, seperti mengurus surat izin riset penelitian. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan sudah mendapat persetujuan 

dari pihak-pihak yang berwenang.2 

 
1Diman	Suryanto,	‘Etika	Penelitian’,	Jurnal	Berkala	Arkeologi,	25.	1	(2005),	p.	17-22.	
2Henry	Kurniawan	and	others,	Tekhnik	Penulisan	Karya	Ilmiah:	Cara	Membuat	Karya	

Ilmiah	yang	Baik	dan	Benar	(Bandung:	Sonpendia	Publishing	Indonesia,	2023).	
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Penulis juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetujuan tertulis 

dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat penelitian. Jika 

peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau video, izin dari 

informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. Lebih lanjut, peneliti 

memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, terutama jika 

informasi yang diberikan bersifat sensitif dan dapat merugikan informan jika 

identitasnya diungkap. Penerapan prinsip-prinsip etika ini bertujuan untuk 

melindungi hak dan kesejahteraan informan penelitian. 

B. Jenis	dan	Lokasi	Penelitian	

1. Jenis	Penelitian		

		Jenis	 penelitian	 ini	 adalah	 penelitian	 kualitatif.	 Di	 mana	 riset	 ini	

ditetapkan	 secara	 langsung	 pada	 objek	 yang	 akan	 diteliti	 serta	

memusatkannya	 di	 hasil	 informasi	 yang	 didapat	 dari	 informan	 yang	 sudah	

ditetapkan.	 Dengan	 tipe	 riset	 deskriptif	 yang	 tujuannya	 untuk	

mendekskripsikan	dan	penaggambaran	dengan	sistematis,	faktual	dan	sesuai	

dengan	fakta	serta	sifat	maupun	hubungan	antar	fenomena	riset.		

Sugiyono	 menyatakan	 dalam	 pandangannya	 bahwa	 penelitian	

kualitatif	 dengan	 pengumpulam	 data	 dilakukan	 pada	 natural	 setting	 dan	

teknik	 pengumpulan	 data	 lebih	 banyak	 pada	 observasi	 berperan	 serta,	
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wawancara					mendalam,	dan	dokumentasi.3	Di	sisi	lain,	Penelitian	lapangan	

(field	 research)	 yang	 bersifat	 kualitatif,	 prosesdur	 penelitian	 yang	

menghasilkan	data	deskriptif	berupa	tulisan	atau	lisan	dari	masyarakat	dari	

perilaku	 yang	 dapat	 diamati	 atau	 permasalahan	 yang	 sedang	 dihadapi	 dan	

ditempuh	dengan	langkah-langkah	pengumpulan,	klasifikasi	dan	analisis	atau	

pengolahan	 data,	 membuat	 kesimpulan	 dan	 laporan	 dengan	 tujuan	 utama	

untuk	membuat	atau	menggambarkan	tentang	suatu	keadaan	secara	objektif.4	

Alasan	peneliti	mengunakan	metode	kualitatif	 karena	 fenomenologis	

bertujuan	untuk	memahami	dan	menggambarkan	pengalaman	hidup	individu	

atau	 kelompok	 terkait	 fenomena	 tertentu	 dan	 penelitian	 ini	 berfokus	 pada	

fenomena	 sosial-budaya	 terkait	 spiritualitas	dan	 ideologi	 keagamaan	dalam	

suatu	komunitas.	Metode	kualitatif	lebih	sesuai	untuk	memahami	konteks	dan	

makna	 yang	 terkandung	 dalam	 fenomena	 tersebut.	 Metode	 kualitatif	

memungkinkan	 peneliti	 untuk	 melakukan	 eksplorasi	 dan	 penggalian	 data	

secara	mendalam	mengenai	proses	transformasi	spiritualitas	dan	penyemaian	

ideologi	 keagamaan	 di	 komunitas	 Tabbaqé.	 Hal	 ini	 sulit	 dilakukan	 dengan	

metode	kuantitatif.			

2. Lokasi	Penelitian			

	 		Lokasi	 dalam	 penelitian	 di	 Dusun	 Tabbaqé	 Desa	 Benteng	 Tellue	

Kecamatan	 Amali	 Kabupaten	 Bone.	 Lokasi	 penelitian	 tersebut	 sebagai	

 
3Sugiyono,	Metode	Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Dan	R&D	(Bandung:	CV	Alfabeta,	

2013),	p.	63.	
4Rosady	Ruslan,	Metode	Penelitian	Public	Relations	Dan	Komunikasi	(Jakarta:	PT	Raja	

Grafindo	Persada,	2004),	p.	31.	
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kampung	yang	bersejarah	dan	masih	kurang	penelitian	yang	membahas	hal	

tersebut.	Oleh	karena	itu,	peneliti	ingin	menggali	lebih	dalam	tentang	sejarah	

Tabbaqé,	dan	dengan		menggalih		lebih	dalam	tentang	perubahan	transformasi	

keagamaan	 pada	 	masyarakat	 setempat	 dapat	mengubah	 stigma	 negatif	 itu	

dapat	menjadi	stigma	positif.	

C. Pendekatan	Penelitian		

		Adapun	 metode	 pendekatan	 yang	 dilakukan	 dalam	 penelitian	 ini	

adalah:	

1. Pendekatan	Normatif-Sosiologis	

Normatif-sosiologis	atau	sosiologis	seperti	yang	ditawarkan	Asghar	Ali	

Engerineer	dan	Tahir	al-Haddad	yakni	dalam	memahami	nash	(Al-Qur’an	dan	

sunah	Nabi	Muhammad	saw.)	selain	itu	ada	pemisahan	antara	nash	normatif	

dengan	nash	sosiologis.	Nash	normatif	adalah	nash	yang	tidak	tergantung	pada	

konteks,	 pendekatan	 yang	 bermuara	 pada	 teks-teks	 keagamaan	 yaitu	 Al-

Qur’an,	 hadits,	 dan	 pendapat	 ulama.	 Sementara	 sosilogi	 adalah	 nash	 yang	

pemahamannya	 harus	 disesuaikan	 dengan	 konteks	 waktu,	 tempat	 dan	

lainnya.5		

Dengan	 menggunakan	 pendekatan	 tersebut	 dapat	 membantu	

menafsirkan	 teks-teks	 Al-Qur’an	 dalam	 berbagai	 konteks	 termasuk	 budaya	

lokal	 masyarakat	 Tabbaqé.	 Pendekatan	 normatif-sosiologis	 membantu	

penelitian	ini	tidak	berfokus	pada	makna	tekstual	saja	tetapi	juga	memahami	

 
	 5Zulfi	 Diane	 Zaini,	 ‘Implementasi	 Pendekatan	 Yuridis	 Normatif	 Dan	 Pendekatan	
Normatif	Sosiologis	Dalam	Penelitian	Hukum’,	Pranata	Hukum,	6	(2011).	
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penerapan	 nilai-nilai	 Al-Qur’an	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 masyarakat.		

Dengan	demikian,	 pendekatan	 ini	 relevan	untuk	mengidentifikasi	 nilai-nilai	

spiritualitas	dan	norma	perilaku	yang	sesuai	dengan	teks-teks	Al-Qur'an,	dan	

diterapkan	atau	diadaptasi	sesuai	konteks	spesifik	masyarakat	Tabbaqé.	

2. Pendekatan	Historis			

Pendekatan	 historis	 dengan	 model	 studi	 Islam	multidisipliner	 yakni	

model	yang	memadukan	antara	studi	 Islam	kontekstual	dengan	pendekatan	

historis	 kaitannya	 dengan	 penelitian	 keagamaan.	 Pendekatan	 historis	

bertujuan	untuk	memahami	 fenomena	sosial	dengan	menelusuri	 fakta-fakta	

serta	data	historis	yang	mempengaruhi	keberadaannya.6		

Melalui	 pendekatan	 historis	 akan	 membantu	 penelitian	 ini	 untuk	

memahami	 bahwa	 telah	 terjadi	 proses	 panjang	 yang	 dipengaruhi	 oleh	

berbagai	dinamika	sosial,	politik	dan	keagamaan.	Pendekatan	ini	mengungkap	

bahwa	 ini	 merupakan	 hasil	 dari	 perjalanan	 sejarah	 yang	 kaya,	 yang	

memperlihatkan	 bagaimana	 nilai	 dan	 praktik	 keagamaan	 terus	 beradaptasi	

dan	 berkembang	 sesuai	 perubahan	 zaman.	 Ini	 mencerminkan	 upaya	

masyarakat	 untuk	 membentuk	 identitas	 spiritual	 yang	 sesuai	 dengan	

kebutuhan	kolektif	mereka.			

3. Pendekatan	Fenomenologis			

			Secara	bahasa,	kata	 fenomenologi	diadopsi	dari	bahasa	Yunani	dari	

kata	 “phainein”	 yang	memiliki	makna	memperlihatkan.	Kemudian	dari	 kata	

 
6Abuy	Sodikin	and	Badruzaman,	Metodologi	Studi	Islam	(Bandung:	Tunas	Nusantara,	

2000),	p.	20.	
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tersebut	 muncul	 “phainemeon”	 yang	 berarti	 sesuatu	 yang	 muncul.	 Istilah	

fenomenlogi	 sendiri	 itu	 pertama	 kali	 diperkenalkan	 oleh	 Edmund	 Husserl	

seorang	 filosof	 berkebangsaan	 Jerman	 yang	 diperkenalkan	 dalam	 sebuah	

karya	 yang	 diberi	 judul	 Logiche	 Untersuchungen	 yang	 memuat	 rancangan	

fenomenologi.	Pendekatan	fenomenologi	harus	sangat	cermat	dan	detail	bisa	

menempatkan	fenomenologi	dengan	fakta	yang	terjadi	di	dunia	luar.7	

					Pendekatan	 fenomenologis	 itu	 sendiri	merupakan	 salah	 satu	 jenis	

penelitian	 kualitatif	 yang	 diaplikasikan	 untuk	 mengungkapkan	 kesamaan	

makna	 yang	menjadi	 esensi	 dari	 suatu	 konsep	 atau	 fenomena	 yang	 secara	

sadar	 dan	 individual	 dialami	 atau	 yang	 terjadi	 dalam	 kehidupan	 manusia.	

Pendekatan	 fenomenologi	 ini	 mengungkapkan	 makna	 dari	 suatu	 gejala	

sehingga	gejala	tersebut	dapat	dipahami	dan	diterapkan	dalam	ajaran-ajaran	

normatif,	 kegiatan-kegiatan	 keagamaan,	 institusi	 keagamaan,	 tradisi-tradisi	

keagamaan	 dan	 simbol-simbol	 kegamaan.8	 Ada	 beberapa	 ciri-ciri	 pokok	

fenomenologis	 yang	 dilakukan	 oleh	 peneliti	 fenomenologis	 yaitu:	 (a)	

memperhatikan	pada	kenyataan	 yang	 ada,	 dalam	hal	 ini	 kesadaran	 tentang	

sesuatu	benda	secara	 jelas	(b)	memahami	arti	peristiwa	atau	kejadian	ayng	

terjadi	dan	berkaitan	dengan	orang-orang	yang	berada	dalam	situasi-	situasi	

 
7Afif	Syaiful	Mahmudin,	‘Pendekatan	Fenomenologis	Dalam	Kajian	Islam’,		At-Tajdid :	

Jurnal	Pendidikan	Dan	Pemikiran	Islam,	5.	01	(2021),	p.	83–92.	
8Dadang	Kahmad,	Metodologi	Penelitian	Agama,	Perspektif	Ilmu	Perbandingan	Agama	

(Jawa	Barat:	CV	Pustaka	Setia,	2008),	p.	98.	
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tertentu.	 (c)	 memulai	 dengan	 diam	 kemudian	 dilanjutkan	 dengan	

pendeskripsian	secara	jelas	fenomena	yang	dialami	secara	langsung.9	

Fenomenologi	 dalam	 pelaksanaannya	 berusaha	 untuk	

mengungkapkan,	mempelajari	serta	memahami	suatu	fenomena	yang	sesuai	

konteksnya	 yang	 khas	 dan	 unik	 yang	 dialami	 oleh	 individu	 hingga	 tatanan	

“keyakinan”	 individu	yang	bersangkutan.	Oleh	karena	itu,	dalam	memahami	

dam	 mempelajari	 harus	 didasari	 oleh	 sudut	 pandang,	 paradigma	 dan	

keyakinan	 langsung	 dari	 individu	 yang	 bersangkutan	 sebagai	 subjek	 yang	

mengalami	fenomena	tersebut	secara	langsung	(first	hand	experience).	Dapat	

dikatakan	pula,	penelitian	fenomenologi	berusaha	untuk	mengungkapkan	dan	

menjabarkan	makna	secara	psikologis	dari	suatu	pengalaman	hidup	individu	

terhadap	 suatu	 fenomena	 melalui	 penelitian	 yang	 mendalam	 dengan	 cara	

wawancara	 dan	 observasi	 dalam	 hal	 pengalaman	 kehidupan	 sehari-hari	

subjek	yang	diteliti.10	

Penelitian	 ini	didasari	dengan	tujuan	untuk	menggambarkan	secara	

jelas	 dan	 lebih	 terperinci	 berdasarkan	 fenomena	 yang	 dialami	 informan	

mengenai	 perubahan	 spiritual	 masyarakat.	 Seberapa	 pentingkah	 faktor	

spiritual	 dalam	 penyemaian	 litearsi	 dan	 ideologi	 keagamaan.	 Sehingga	

diharapkan	 untuk	 ke	 depannya	 masyarakat	 mampu	 mempertimbangkan	

faktor	spiritual	sebagai	bentuk	penilaian	untuk	mengubah	image	negatif	yang	

tersebar	 di	 masyarakat	 luar.	 Peneliti	 melakukan	 penelitian	 dengan	 turun	

 
9Adhi	 Kusumastuti	 and	 Ahmad	 Mustamil	 Khoiron,	 Metode	 Penelitian	 Kualitatif	

(Semarang:	Lembaga	Pendidikan	Sukarno	Pressindo,	2019),	p.	55.	
10Haris	Herdiansyah,	Metodologi	Penelitian	Kualitatif	(Jakarta:	Salemba,	2012),	p.	33.	
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langsung	 ke	 lokasi	 penelitian,	 mendeskripsikan	 dan	 menggambarkan	

kenyataan	yang	ada	serta	melakukan	pendekatan	terhadap	sumber	informasi,	

sehingga	 diharapkan	 data	 yang	 diperoleh	 akan	 lebih	 maksimal	 dan	 sesuai	

dengan	fenomena	yang	dialami	oleh	informan.11	

4. Pendekatan	Etnografi	

			Etnografi	adalah	suatu	bentuk	penelitian	yang	berfokus	pada	makna	

sosiologi	 melalui	 observasi	 lapangan	 tertutup	 dari	 fenomena	 sosiokultural.	

Biasanya	 para	 peneliti	 etnografi	 memfokuskan	 penelitiannya	 pada	 suatu	

masyarakat.	Etnografi	adalah	suatu	metode	penelitian	ilmu	sosial.	Penelitian	

ini	 sangat	 percaya	 pada	 ketertutupan	 (up-close),	 pengalaman	 pribadi	 dan	

partisipasi.12	

		Pendekatan	 etnografi	 memperoleh	 data	 dari	 observasi	 mendalam	

sehingga	memerlukan	waktu	berlama-lama	di	 lapangan,	wawancara	dengan	

anggota	 kelompok	 budaya	 secara	 mendalam,	 mempelajari	 dokumen	 atau	

artifak	secara	 jeli.	Tidak	seperti	 jenis	penelitian	kualitatif	yang	 lain	di	mana	

lazimnya	data	dianalisis	setelah	selesai	pengumpulan	data	di	 lapangan,	data	

penelitian	 etnografi	 dianalisis	 di	 lapangan	 sesuai	 konteks	 atau	 situasi	 yang	

terjadi	pada	saat	data	dikumpulkan.13		

Dalam	pendekatan	 ini,	peneliti	 tidak	hanya	menjadi	pengamat,	 tetapi	

juga	menjadi	bagian	dari	komunal	atau	situasi	yang	mereka	teliti.	Pengalaman	

 
11Haris	Herdiansyah,	Metodologi	Penelitian	Kualitatif,	p.	35.	
12Zuchri	Abdussamad,	Metode	Penelitian	Kualitatif	(Makassar:	CV.	Syakir	Media	Press,	

2021),	p.	49.	
13Zuchri	Abdussamad,	Metode	Penelitian	Kualitatif,	p.	5.	
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pribadi	peneliti	dapat	memainkan	peran	penting	dalam	pendekatan	etnografi	

karena	 peneliti	 membawa	 ke	 dalam	 penelitian	 mereka	 pandangan,	

pengalaman,	dan	latar	belakang	mereka	sendiri.	Oleh	karena	itu	pengalaman	

pribadi	 peneliti	 dapat	 membantu	 mereka	 memahami	 dan	

menginterpretasikan	data	dengan	lebih	baik.	

D. Sumber	Data	

Menurut	 Suharsimi	 Arikunto,	 yang	 dimaksud	 dengan	 sumber	 data	

adalah	 subjek	data	 yang	diperoleh.	 Sedangkan	Menurut	Lyn	H.	 Lofland	dan	

Jhon	 Lafland,	 sumber	 data	 utama	 penelitian	 kualitatif	 adalah	 kata-kata	 dan	

tindakan,	 selebihnya	 adalah	 data	 tambahan	 seperti	 dokumen	 dan	 lain-lain.	

Dalam	penelitian	kualitatif,	posisi	narasumber	sangat	penting,	bukan	sekedar	

memberi,	melainkan	juga	sebagai	pemilik	informasi	sebagai	sumber	informasi.	

Berdasarkan	penelitian	ini,	maka	sumber	data	diperoleh	adalah:			

1. Data	Primer			

	 Data	 primer,	 yaitu	 data	 yang	 diambil	 dari	 penelitian	 langsung	 di	

lapangan	dari	para	narasumber	yaitu,	baik	yang	terlibat	langsung,	kelompok	

organisasi	 keagamaan,	 tokoh	 agama,	 tokoh	 masyarakat	 dan	 juga	 respons	

pemerintah	terkait	penelitian	ini.	Data	primer	ini	adalah	sejumlah	keterangan	

atau	 fakta	 yang	 langsung	 diperoleh	 dari	 subjek	 penelitian	 di	 lapangan	

menggunakan	pedoman	wawancara	data	dan	 langsung	pada	subjek	sebagai	

informan.14	

 
14Adhi	Kusumastuti	and	Ahmad	Mustamil	Khoiron,	Metode	Penelitian	Kualitatif,		p.	47.	
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2. Data	Sekunder			

Data	sekunder	adalah	data	yang	diperoleh	dari	lembaga	atau	institusi	

tertentu.	Data	sekunder	adalah	data	yang	diperoleh	dari	pihak	lain	atau	data	

tidak	 langsung	 yang	 diperoleh	 dari	 subjek	 lainnya.	 Data	 sekunder	 tersebut	

biasanya	berupa	dokumen,	arsip	yang	berhubungan	dengan	penelitian	yang	

berkaitan	 dengan	 yang	 akan	 diteliti.	 biasanya	 didapatkan	 melalui	 telaah	

kepustakaan	berupa	buku,	tulisan	di	media	sosial	seperti	Facebook,	Instagram,	

Youtube	 yang	 berhubungan	 dengan	 penelitian	 penulis.	 Selain	 itu,	 sumber	

referensi	 penelitian	 ini	 juga	 didapatkan	 dari	 majalah-majalah	 atau	 buku	

pedoman	yang	berkaitan	dengan	wajah	baru	spiritual	keagamaan.15	

E. Metode	Pengumpulan	Data		

Proses	pengumpulan	data	dalam	tesis	ini,	peneliti	mengumpulkan	data	

terkuat	 dari	 penelitian	 ini,	 data	 yang	 telah	 diklarifikasi	 maupun	 dianalisa	

untuk	mempermudah	dalam	menghadapkan	pemecahan	dalam	permasalahan	

dengan	melalui	beberapa	cara	yaitu:			

1. Observasi	

Observasi	 adalah	 suatu	 teknik	 pengumpulan	 data	 yang	 dilakukan	

dengan	 cara	 mengadakan	 penelitian	 secara	 teliti,	 dengan	 mencatat	 secara	

sistematis.16	 Dalam	 pandangan	 lain	 observasi	 adalah	 suatu	 metode	

pengamatan	dan	catatan	yang	dilakukan	peneliti	secara	sistematik	terhadap	

gejala	 yang	 tampak	 pada	 objek	 penelitian.	 Peneliti	melihat	 dan	mengamati	

 
15Rosady	Ruslan,	Metode	Penelitian	Public	Relations	Dan	Komunikasi,	p.	134.	
16Zuchri	Abdussamad,	Metode	Penelitian	Kualitatif	p.	147.	
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secara	langsung	perkembangan	dan	perubahan	yang	berkaitan	dengan	wajah	

baru	spiritual	keagamaan.			

2. Wawancara		

Wawancara	 adalah	 mengumpulan	 data	 dengan	 cara	 mengadakan	

interview	dengan	berbagai	pihak	yang	dianggap	dapat	memberikan	data	yang	

kongkrit	 yang	 berkaitan	 dengan	 wajah	 baru	 spiritual	 keagamaan.	 	 Dalam	

prosesi	 wawancara	 penulis	 menggunakan	 dua	 jenis	 wawancara	 menurut	

prosedurnya,	yaitu	wawancara	terencana	dan	wawancara	insidental.	

Wawancara	 terencana	 dilakukan	 untuk	 memperoleh	 bahan-bahan	

informasi	 sesuai	 dengan	 tema	 yang	 telah	 direncanakan	 sebelumnya.	 Untuk	

melakukan	 wawancara	 terencana,	 pewawancara	 terlebih	 dahulu	 harus	

menyiapkan	 interview	 guide	 (pedoman	 wawancara)	 dan	 menetukan	

narasumber	atau	informan	yang	relevan.17	Peneliti	akan	memilih	siapa	yang	

akan	 dijadikan	 informan	 karena	 dianggap	 memiliki	 pengetahuan	 tentang	

objek	 penelitian	 ini	 diantaranya	 Tokoh	 sejarah	 dan	 keagamaan,	 Otoritas	

Agama,	Kepala	Desa,	kepolisian,	dan	masyarakat	yang	bersentuhan	langsung	

terhadap	 objek	 yang	 diteliti	 seperti	 halnya	 warga	 setempat.	 Sedangkan	

wawancara	 insidental	 pewawancara	 kurang	 memungkinkan	 untuk	

mempersiapkan	ha-hal	tersebut,	mengingat	obyek	atau	peristiwa	yang	terjadi	

bersifat	 insidental	atau	tidak	terencana.	Kendati	demikian,	bukanlah	berarti	

 
17Adhi	 Kusumastuti	 and	Ahmad	Mustamil	 Khoiron,	Metode	 Penelitian	 Kualitatif,	 p.	

117.	
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bahwa	pewawancara	tidak	memiliki	pengetahuan	mengenai	cara	atau	aturan	

wawancara	tertentu.	

3. Dokumentasi	

Teknik	pengumpulan	data	dokumentasi	ini,	peneliti	dapat	memperoleh	

informasi	bukan	dari	orang	sebagai	narasumber,	tetapi	mereka	memperoleh	

informasi	dari	macam-macam	sumber	yang	tertulis	atau	dari	dokumen	yang	

ada	 pada	 informan.	 Teknik	 dokumentasi	 dalam	 penelitian	 kualitatif	

merupakan	pelengkap	dari	penggunaan	metode	observasi	dan	wawancara.	

Menurut	Imam	Gunawan	yaitu	mengumpulkan	dokumen	dan	data-data	

yang	 diperlukan	 dalam	 permasalahan	 penelitian	 lalu	 ditelaah	 kepercayaan	

dan	pembuktian	suatu	kejadian.	Hasil	observasi	atau	wawancara	akan	 lebih	

kredibel	 atau	 dapat	 dipercaya	 jika	 didukung	 oleh	 dokumen	 yang	 terkait	

dengan	fokus	penelitian.18	

F. Instrumen	Penelitian		

Instrumen	penelitian	ialah	alat	yang	dipergunakan	oleh	peneliti	dalam	

kegiatannya	mengumpulkan	 agar	 kegiatan	 tersebut	menjadi	 sistematis	 dan	

dipermudah	 olehnya.	 Instrumen	 penelitian	 salah	 satu	 unsur	 yang	 sangat	

penting	dalam	pengumpulan	data.	Instrumen	harus	relevan	dengan	masalah	

yang	dikaji.	Penelitian	ini	merupakan	penelitian	kualitatif,	maka	instrument-

instrument	didukung	dengan	pedoman	observasi,	pedoman	wawancara	dan	

kamera	untuk	dokumentasi	berupa	gambar,	informasi,	dan	data-data	lainnya	

 
18Imam	 Gunawan,	Metode	 Penelitian	 Kualitatif:	 Teori	 Dan	 Praktek	 (Jakarta:	 Bumi	

Aksara,	2016),	p.	175.	
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yang	 dapat	 mendukung	 proses	 pengumpulan	 data.19	 Dalam	 penelitian	 ini	

adalah	 peneliti	 sendiri	 sebagai	 instrumen	 utama	 dalam	 menganalisis	 dan	

mengolah	data.	

G. Teknik	Pengolahan	Dan	Analisis	Data		

1. Teknik	Pengolahan		

Teknik	pengolahan	data	yaitu	suatu	cara	atau	metode	untuk	konversi	

data	 menjadi	 bentuk	 yang	 dapat	 digunakan	 dan	 diinginkan.	 Data	 yang	

diperoleh	 ini,	 dikumpulkan	 kemudian	 diolah	 dan	 dikerjakan	 serta	

dimanfaatkan	sedemikian	rupa	dengan	menggunakan	analisis	dekskriptif.20	

2. Data	Analisis	Data		

Menurut	 Sugiono	 analisis	 data	 pada	 penelitian	 merupakan	 cara	

berpikir	 yang	 berkaitan	 erat	 dengan	 pengujian	 secara	 sistematis	 terhadap	

sesuatu	 untuk	 menentukan	 bagian,	 hubungan	 antar	 bagian,	 dan	 hubungan	

dengan	keseluruhan.	Analisis	data	yaitu	proses	mencari	dan	menyusun	secara	

sistematis	 data	 yang	diperolah	dari	 hasil	wawancara,	 catatan	 lapangan	dan	

dokumentasi	 dengan	 cara	 mengorganisasikan	 data	 kedalam	 kategori,	

menjabarkan,	kedalam	unit-unit,	melakukan	sintesa,	menyusun	kedalam	pola,	

memilih	 mana	 yang	 penting	 dan	 wang	 akan	 dipelajari,	 dan	 membuat	

kesimpulan	sehingga	mudah	dipahami	oleh		diri	sendiri	maupun	orang	lain.21	

 
19Imam	Gunawan,	Metode	Penelitian	Kualitatif:	Teori	Dan	Praktek,	p.	200.	
20Dadang	 Kahmad,	 Metodologi	 Penelitian	 Agama,	 Perspektif	 Ilmu	 Perbandingan	

Agama	(Bandung:	CV	Pustaka	Ceria,	2000),	p.	103.	
21Sugiyono,	Metode	Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Dan	R&D,	p.103.	
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Teknik	analisis	data	untuk	menganalisis	data	yang	 terkumpul	nanti	

agar	 memperoleh	 kesimpulan	 yang	 valid	 maka	 akan	 digunakan	 teknik	

pengolahan	 dan	 analisis	 data	model	Miles	 dan	 Huberman	 dengan	 langkah-

langkah	sebagai	berikut:		

a. Seleksi	(data	reduction)	yaitu	data	yang	diperoleh	peneliti	dari	tempat	

penelitian	secara	langsung	dan	dirinci	secara	sistematis	setiap	selesai	

pengumpulan	 data,	 lalu	 laporan-laporan	 atau	 data-data	 tersebut	

direduksi	 yaitu	 dengan	 memilih,	 menyederhanakan	 dan	

mengabstraksikan	 hal-hal	 pokok	 yang	 sesuai	 dengan	 titik	 fokus	

penelitian	dari	bebagai	sumber	data		misalnya	dari	catatan	di	lapangan,	

arsip	atau	data-data	dan	sebagainya.	

b. Sajian	 data	 (data	 display),	 yaitu	 menyusun	 data	 kemudian	 peneliti	

menyajikan	data	yang	 telah	direduksi	dengan	baik	agar	 lebih	mudah	

dipahami	 untuk	 dipaparkan	 sebagai	 hasil	 penelitian.	 Penyajian	

biasanya	berupa	matrik,	gambar,	skema,	jaringan	kerja,	table	dan	lain-

lain.	

c. Penarikan	 kesimpulan	 (Verification),	 yaitu	 dalam	 hal	 ini	 peneliti	

memberikan	kesimpulan	dan	memberikan	hasil	dari	penelitian.22	

H. Pengujian	Keabsahan	Data	

Setelah	 data	 terkumpul	 dan	 dianalisis,	maka	 diperlukan	 pengecekan	

ulang	dengan	tujuan	untuk	mengetahui	keabsahan	data	hasil	dari	penelitian	

 
22Sugiyono,	Metode	Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Dan	R&D,	p.	240-244.	
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tersebut.	 Dalam	 teknik	 pengumpulan	 data,	 trianggulasi	 diartikan	 sebagai	

teknik	pengumpulan	data	yang	bersifat	menggabungkan	dari	berbagai	teknik	

pengumpulan	data	dan	berbagai	sumber	data	yang	telah	ada.		

Susan	 Stainback	 mengemukakan	 dalam	 buku	 yang	 dikutip	 oleh	

sugiyono	bahwa	 tujuan	dari	 trianggulasi	 bukan	mencari	 kebenaran	 tentang	

beberapa	permasalahan,	 tetapi	 lebih	pada	peningkatan	pemahaman	peneliti	

terhadap	 apa	 yang	 telah	 ditemukan.	 Bila	 trianggulasi	 data	 telah	 digunakan	

maka	kredibilitas	data	akan	dihasilkan	dalam	sebuah	penelitian.	

Langkah-langkah	 yang	 ditempuh	 untuk	 memperoleh	 data	 valid	 dan	

reliabel	sebagai	berikut:	

1. Uji	triangulasi	dimaksudkan	untuk	mengecek	data	dari	berbagai	sumber	

dengan	berbagai	cara	dan	dengan	berbagai	waktu	secara	berulang-ulang.	

2. Mengadakan	 observasi	 secara	 tekun,	 mengadakan	 pengecekan	 untuk	

membuktikan	data	yang	telah	ditemukan	peneliti.	23	

 
23Sugiyono,	Metode	Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Dan	R&D,	p.	330.	
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BAB	IV	

HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

A. Gambaran	Desa	Benteng	Tellue	

1. Gambaran	Lokasi	Penelitian	

Desa	Benteng	Tellue	merupakan	salah	satu	Desa	dari	13	Desa	dan	1	

Kelurahan	di	Kecamatan	Amali	Kabupaten	Bone.	Desa	Benteng	Tellue	terdiri	

dari	tiga	Dusun	yaitu,	Dusun	Tabbaqé,	Dusun	Botto,	dan	Dusun	Curikki.	Desa	

Benteng	Tellue	adalah	Desa	Agraris	dan	Pertanian	Berikut	Gambaran	tentang	

sejarah	perkembangan	Desa	ini.		

Sebelum	Tahun	1800	Desa	Benteng	Tellue	masih	berstatus	Anre	Guru	

yang	 dipimpin	 Oleh	 Seseorang	 yang	 bernama	 Cuajalide	 Yang	 sama	

kedudukannya	dengan	Kepala	Kampung	atau	yang	dikenal	sekarang	dengan	

Kepala	Desa.1	

Pada	tahun	1900-1957	Nama	Pemerintahan	Anre	Guru	berubah	status	

menjadi	 Kepala	 Kampung	 (setingkat	 dengan	 Kepala	 Desa)	 dan	 wilayahnya	

meliputi	Botto,	Bentenge	dan	Laponrong	yang	merupakan	Bagian	dari	Wilayah	

Arung	Amali	Sebelah	Utara.		

Pada	 tahun	 1917-1957	 Pemerintahan	 Desa	 dinahkodai	 Oleh	 Kepala	

Kampung	 yang	 terdiri	 dari	 tiga	 Kampung	 (Kampung	 Bentenge,	 Kampung	

Botto,	 dan	 Kampung	 Laponrong).	 Tahun	 1957	 sampai	 sekarang	 istilah	

Kampung	pada	Pemerintahan	itu	berubah	menjadi	Desa	yang	dipimpin	oleh	

	
 

	 1Desa	Benteng	Tellue,	RKPDes	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024,	p.8 



	

128	

 

seorang	 Kepala	 Desa	 yang	 dijabat	 oleh	 beberapa	 pejabat	 sementara	 salah	

satunya	H.	Page.2		

Pada	tahun	1966-1975	Kepala	Desa	definitif	dijabat	oleh	Idrus	Page,	

dengan	 adanya	 UU	 No	 5	 Tahun	 1975	 tentang	 Pemerintahan	 Desa,	 istilah	

Kampung	berubah	menjadi	Dusun	terdiri	dari	Dusun	Tabbaqé,	Dusun	Botto,	

Dusun	Bentenge,	Dusun	Laponrong	dan	Dusun	Curikki.	Dan	Pada	Tahun	1992	

dilaksanakan	 Pemekaran	 Desa	 Benteng	 Tellue	 dan	 Desa	 Laponrong	 yang	

masing-masing	pemekarannya	membentuk	satu	Desa	yaitu	Desa	Laponrong	

dari	 wilayah	 Desa	 Benteng	 Tellue	 yang	 dimekarkan	 yaitu	 wilayah	 Dusun	

Laponrong	dan	Curikki	dari	hasil	kesepakatan	Curikki	yang	merupakan	salah	

satu	nama	Dusun	di	Laponrong	diambil	oleh	Benteng	Tellur	dan	untuk	wilayah	

Desa	Benteng	Tellue	yaitu	Dusun	Tabbaqé,	Dusun	Botto	dan	Dusun	Curikki.3		

1. Kondisi	Geografis	

Desa	 Benteng	 Tellue	 merupakan	 salah	 satu	 desa	 dalam	 wilayah	

Kecamatan	 Amali	 Kabupaten	 Bone.	 Secara	 administratif,	 wilayah	 Desa	

Benteng	Tellue	memiliki	batas	sebagai	berikut		

Sebelah	Utara	 :	Berbatasan	dengan	Desa	Leppangeng	(Kec	Ajangale)	

Sebelah	Selatan	 :	Berbatasan	Dengan	Desa	Tassipi	(Kec	Amali)	

Sebelah	Timur	 :	Berbatasan	Dengan	Desa	Ajanglaleng	(Kec	Amali)	

Sebelah	Barat	 :	 Berbatasan	 Dengan	 Desa	 Abbanuange	 (Kec.Lilirilau)	

Kabupaten	Soppéng		

 
2Desa	Benteng	Tellue,	RKPDes	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024,	p.9	
3Desa	Benteng	Tellue,	Profil	Desa	Benteng	Tellue	2024,	p.	3	
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Luas	wilayah	Desa	Benteng	Tellue	adalah	13	Km	yang	sebagian	besar	

lahan	 di	 Desa	 Benteng	 Tellue	 digunakan	 sebagai	 Lahan	 Pertanian	 dan	

Perkebunan,	 lokasi	 permukiman	 warga	 dan	 tempat	 perniagaan,	 sebagian	

besar	 penduduk	 yang	 beternak,	 namun	 luas	 penggunan	 lahan	 tak	 begitu	

signifikan,	hanya	di	sekitar	rumah	dan	lading.	Secara	umum	keadaan	topografi	

Desa	Benteng	Tellue	adalah	daerah	dataran	rendah	dan	daerah	pegunungan.4		

Wilayah	Dusun	Tabbaqé,	Dusun	Botto	dan	Dusun	Curikki	tanah	datar.	

Iklim	Desa	Benteng	Tellue	sebagaimana	desa	–	desa	lain	di	wilayah	Indonesia	

beriklim	tropis	dengan	dua	musim,	yakni	kemarau	dan	hujan.	Desa	Benteng	

Tellue	 terdiri	 atas	 tiga	 (3)	 dusun	 yaitu	 Dusun	 Tabbaqé,	 Dusun	 Botto,	 dan	

Dusun	 Curikki	 dengan	 jumlah	 rukun	 tetangga	 (RT)	 sebanyak	 sebelas	 (11)	

buah.5	

Nama-Nama	Dusun	di	Desa	Benteng	Tellue	

Nama	Dusun	 Jumlah	RT	

Tabbaqé	 4	

Bottoq	 5	

Curikki	 2	

Sumber	Data:	RKPDes	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024	

 
4	Desa	Benteng	Tellue,	Profil	Desa	Benteng	Tellue	2024,	h.	4.	
5	Desa	Benteng	Tellue,	RKPDes	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024,	h.	11.	
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Jarak	 pusat	 desa	 dengan	 ibu	 kota	 kabupaten	 yang	 dapat	 ditempuh	

melalui	perjalanan	darat	kurang	lebih	50	km.	Kondisi	prasarana	jalan	poros	

desa	yang	belum	pernah	diaspal	mengakibatkan	waktu	tempuh	menggunakan	

kendaraan	bermotor	mencapai	kurang	lebih	60	menit.	Sedangkan	jarak	pusat	

desa	 dengan	 ibu	 kota	 kecamatan	 yang	 dapat	 ditempuh	 melalui	 perjalanan	

darat	kurang	lebih	7	km.	Kondisi	ruas	jalan	poros	desa	yang	dilalui	juga	berupa	

jalan	yang	tidak	diaspal	dan	beberapa	kerusakan	jalan	mengakibatkan	waktu	

tempuh	menggunakan	kendaraan	bermotor	mencapai	kurang	lebih	30	menit.	

Desa	Benteng	Telluemerupakan	wilayah	paling	potensial	untuk	bidang	

Pertanian	dan	perkebunan	Hal	tersebut	didukung	oleh	kondisi	geografis	serta	

sistem	yang	baik.	Dukungan	pemerintah	daerah	untuk	pengembangan	potensi	

tanaman	perkebunan	berupa	Jagung	diwujudkan	dengan	menetapkan	wilayah	

Desa	 Benteng	 Tellue	 sebagai	 bagian	 Kawasan	 Perkebunan	 Jagung.	

Berdasarkan	 kondisi	 desa	 ini	maka	 akan	 dijabarkan,	 potensi,	 hingga	 daftar	

Rencana	 Pembangunan	 Jangka	 Menengah	 Desa	 (RPJMDes)	 yang	

diprogramkan	untuk	6	(enam)	tahun.6	

	

	

	

	

	

	 	

 
6	Desa	Benteng	Tellue,	Profil	Desa	Benteng	Tellue	2024,	p.	5.	

Gambar	1:	Peta	Desa	Benteng	Tellue 
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2. Kondisi	Geografis	

Penduduk	 merupakan	 sumber	 daya	 yang	 sangat	 penting	 bagi	 suatu	

wilayah	karena	penduduk	merupakan	salah	satu	syarat	 terbentuknya	suatu	

Negara.Semakin	besar	jumlah	penduduk	suatu	wilayah	maka	semakin	besar	

pula	 peluang	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 dan	 pembangunan	 wilayah	

tersebut.	Penduduk	Desa	Benteng	Tellue	berjumlah	lebih	kurang	1.441	Jiwa,	

yang	 terdiri	 dari	 laki-laki	 sebanyak	 771	 orang	 dan	 perempuan	 670	 orang.7	

Untuk	lebih	jelasnya,	dapat	dilihat	pada	table	berikut	ini	:	

Jumlah	Penduduk	di	Desa	Benteng	Tellue	

No.	 Nama	Dusun	 Jenis	Kelamin	

Laki-Laki						Perempuan	

Jumlah	 Jumlah	KK	

1.	 Tabbaqé	 						274																		299									 573	 181	

2.	 Botto	 							311																	198	 529	 238	

3.	 Curikki	 							166																	173	 339	 91	

	 Jumlah	 								771																670	 1.441	 510	

Sumber	Data:	RKPDes	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024	

Penduduk	Desa	Benteng	Tellue	yang	ditinjau	dari	historis,	dijastifikasi	

oleh	 penduduk	 Desa	 lain	 sebagai	 penduduk	 yang	 mengutamakan	 sifat	

premanisme	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari.	 Karena	 penduduknya	 yang	

mengutamakan	 sifat	 premanisme	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 membuat	

sebagian	masyarakat	Kecamatan	Amali	 pada	 khususnya	menjadi	 segan	dan	

 
7Desa	Benteng	Tellue,	RKPDes	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024,	p.	12.	
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takut	 sama	 mereka.	 Bahkan	 sifat	 yang	 seperti	 sampai	 saat	 ini	 masih	

dipertahankan	oleh	sebagian	masyarakat	setempat.	

Namun	pasca	meninggalnya	Alimuddin	Page	ayah	dari	Bobi	Alimuddin	

Page	 yang	 sekarang	 menjabat	 sebagai	 Wakil	 Bupati	 di	 Kolaka	 Utara	 dan	

sebagian	 masyarakat	 yang	 disegani	 di	 Desa	 tersebut	 kondisi	 ini	 berubah	

meskipun	 sebagian	 dari	masyarakat	masih	menggunakan	 sifat	 premanisme	

dalam	berbagai	kegiatan,	terutama	pada	saat	pesta	demokrasi	berjalan	di	Desa	

tersebut	mulai	dari	demokrasi	pada	level	nasional	sampai	pada	level	daerah.	

Karena	suatu	kebiasaan	dari	masyarakat	yang	bahkan	sudah	menjadi	warisan	

dari	 leluhur	 mereka	 tidak	 bisah	 ditinggalkan	 dengan	 mudahnya	 seperti	

membalikkan	telapak	tangan.	

3. Kondisi	Sosial	

Adanya	 fasilitas	 pendidikan	 yang	 memadai	 serta	 pemahaman	

masyarakat	 tentang	pentingnya	menempuh	pendidikan	 formal	maupun	non	

formal	 mempengaruhi	 peningkatan	 taraf	 pendidikan.	 Agama,	 kebudayaan,	

adat	 istiadat	 dan	 kebiasaan	 yang	 ada	 juga	 beragam.	 Secara	 detail,	 keadaan	

sosial	penduduk	Desa	Benteng	Tellue	dapat	terlihat	pada	tabel	berikut:	

Tingkatan	Pendidikan	Desa	Benteng	Tellue	

No.	 Pendidikan	 Jumlah	

1.	 Tidak	Tamat	SD	 476	

2.	 SD	 767	

3.	 SMP	 112	
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4.	 SMA	 60	

5.	 S1	 32	

6.	 S2/S3	 5	

	 Jumlah	 1.441	

Sumber	Data:	Profil	Desa	Benteng	Tellue	2024	

Berdasarkan	 dari	 tabel	 diatas	 menunjukan	 bahwa	 kesadaran	 untuk	

menempuh	pendidikan	bagi	masyarakat	Desa	Benteng	Tellue	meningkat	pada	

tahun	2022.8	Hal	ini	pulalah	yang	mendasari	sehingga	sikap	premanisme	dari	

sebagian	 masyarakat	 dapat	 diminimalisir	 seiring	 dengan	 meningkatnya	

tingkat	pendidikan	masyarakat	dari	generasi	kegenerasi.	

4. Keadaan	Ekonomi	

Wilayah	 Desa	 Benteng	 Tellue	 memiliki	 berbagai	 potensi	 yang	 baik	

seperti	pertanian	dan	perkebunan	terutama	tanaman	seperti	jagung,	kelapa,	

cacao,	 pisang	 dan	 yang	 menjadi	 sumber	 primadona	 adalah	 jagung	 jenis	

hibrida.	Selanjutnya	dapat	dilihat	pada	tabel	di	bawah	ini:		

Jenis	Pekerjaan	Masyarakat	Desa	Benteng	Tellue	

No.	 Jenis	Pekerjaan	 Jumlah	
1.	 Petani	 724	

2.	 Pedagang	 29	

3.	 Buruh	 10	

4.	 PNS	 9	

5.	 Lain-Lain	 669	

	 Jumlah	 1.441	
Sumber	Data:	Profil	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024	

 
8Desa	Benteng	Tellue,	Profil	Desa	Benteng	Tellue	2024,	p.	6.	
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5. Sarana	Prasarana	dan	Infrastruktur	

Sebagai	desa	yang	berkembang,	di	Desa	Benteng	Tellue	terdapat	hasil	

pembangunan	sarana	dan	prasarana	seperti	tersaji	dalam	tabel	berikut:	

No.	 Sarana/Prasana	 Jumlah	

1.	 Balai	Desa	 1	

2.	 Kantor	Desa	 1	

3.	 Pustu	 1	

4.	 Masjid	 5	

5.	 Musholla	 1	

6.	 Gereja	 -	

7.	 Tempat	Pemakaman	 6	

8.	 Poskamling	 3	

9.	 TK/PAUD	 2	

10.	 SD	 3	

11.	 SMP	 1	

12.	 TPQ	 3	

13.	 Polindes	 0	

14.	 Posyandu	 3	

15.	 Jalan	Tani	 15	

16.	 Jalan	Aspal	 3	

17.	 Jalan	Sirtu/Koral	 -	

18.	 Jalan	Rabat	Beton	 1	

19.	 Jalan	Tanah/Batu	 1	

20.	 Jalan	Setapak/Lorong-Lorong	 2	

21.	 Jembatan	Beton/Besi	 1	

22.	 Jembatan	Kayu	 -	

Sumber	Data:	Profil	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024	
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6. Pemerintahan	Desa	

SUSUNAN	KEPALA	DAN	PERANGKAT	DESA	BENTENG	TELLUE	

No.	 Nama	 Jabatan	 Umur	

1.	 Muhammad	Yamin	 Kepala	Desa	 40	Tahun	

2.	 Asmatang,	S.	Pd	 Sekertaris	 39	Tahun	

3.	 Rahman	 Kaur	Keuangan	 31	Tahun	

4.	 Darwina	 Kaur	Umum	dan	
Perencanaan	

38	Tahun	

5.	 Nurleni	Rety	 Kasi	Pemerintahan	 52	Tahun	

6.	 Supriadi,	SM	 Kasi	Kesejahteraan	dan	
Pelayanan	

33	Tahun	

7.	 Muh.	Ali		 Kepala	Dusun	Tabbaqé	 59	Tahun	

8.	 Ika	Fitriani,	Amd.	Kep	 Kepala	Dusun	Bottoq	 33	Tahun	

9.	 A.	Sopyan	 Kepala	Dusun	Curikki	 40	Tahun	

Sumber	Data:	Profil	Desa	Benteng	Tellue	Tahun	2024		

B. Latar	Belakang	Terbentuknya	Stigma	Negatif	Pada	Masyarakat	

Tabbaqé	

	 Sebelum	membahas	 lebih	 dalam	mengenai	 penyebab	 stigma	 negatif	

terhadap	 masyarakat	 Tabbaqé	 penting	 untuk	 memahami	 latar	 belakang	

sejarah	Bottoq	hingga	lebih	dikenal	dengan	sebutan	Tabbaqé.	Penduduk	asli	

Desa	Benteng	Tellue	berasal	dari	“Baringeng”	Kabupaten	Soppéng,	dan	sudah	

menjadi	 tradisi	 di	 suatu	 daerah	 bahwa	 apabila	 ada	 dua	 raja	 dalam	 suatu	

wilayah,	 biasanya	 ada	 hubungan	 yang	 erat	 dengan	 sejarah	 daerah	 lain.	 9	

 
	 9Abdul	 Majid	 Page,	 67	 Tahun,	 Mantan	 Kepala	 Desa	 Benteng	 Tellue	 1998-2016,	
Wawancara	(Tabbaqé,	25	January	2024).	
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Konon,	 nenek	 moyang	 keturunan	 penduduk	 Desa	 Benteng	 Tellue	 ialah	 La	

Mannaq,	yang	awalnya	menetap	di	Baringeng	(Soppéng).		

	 La	 Mannaq	 memiliki	 hubungan	 baik	 dengan	 raja-raja	 di	 Soppéng,	

sehingga	 	 pada	 abad	 ke-18	 raja-raja	 di	 Baringeng	 mengangkatnya	 sebagai	

Indoq	 Anang	 (orang	 tua	 daerah).	 Di	 kalangan	 raja-raja	 di	 Baringeng,	 La	

Mannaq	dianggap	sebagai	sesepuh	dan	juga	penasehat	dalam	berbagai	bentuk	

tindakan.	Namun,	hubungan	ini	tidak	berjalan	lama	karena	terjadi	perbedaan	

pendapat	 antara	 La	 Mannaq	 dan	 para	 raja	 di	 Baringeng.	 Perbedaan	 ini	

disebabkan	 oleh	 faktor	 etika	 dan	 tradisi	 yang	 diinginkan	 oleh	 raja-raja	 di	

Baringeng	namun	ditolak	keras	oleh	La	Mannaq.	Inilah	dasar	dari	perselisihan	

yang	 terjadi,	 hingga	 Baringeng	 mengambil	 keputusan	 sendiri	 tanpa	 lagi	

meminta	pertimbangan	dari	La	Mannaq	yang	sebelumnya	dianggap	sebagai	

Indo	Anang.10		

	Kejadian	 ini	menyebabkan	La	Mannaq	bertekad	untuk	meninggalkan	

Baringeng	 dan	 hijrah	 ke	 daerah	 lain.	 	 Setelah	 mempertimbangkan	 secara	

matang,	 La	 Mannaq	 bersama	 dengan	 40	 keluarga	 yang	 setia	 kepadanya	

meninggalkan	Baringeng	menuju	daerah	pemukiman	baru.	 	Sebagai	musafir	

yang	sedang	dalam	perjalanan,	La	Mannaq	bersama	rombongannya	bergerak	

ke	 arah	 timur.	 Di	 suatu	 tempat	 yang	 teduh,	mereka	 singgah	 sejenak	 untuk	

beristirahat.	Persinggahan	tersebut	dinamakan	Leppangeng,	salah	satu	nama	

 
	 10Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	
Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone	(Tabbaqé:	tp,	1984),	p.	5.	
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kampung	 yang	 berada	 di	 Desa	 Timûrung,	 Kabupaten	 Bone.11	 La	 Mannaq	

kemudian	melanjutkan	perjalanan	dan	tiba	di	suatu	daerah	yang	agak	tinggi.	

Di	 tempat	 ini,	 mereka	 menetap	 dan	 menamakan	 daerah	 tersebut	 Bottoq-

Bottoq	(bahasa	Bugis,	yang	berarti	tanah	ketinggian).		

	 Bottoq	 menjadi	 nama	 asli	 ibu	 kota	 Desa	 Benteng	 Tellue,	 yang	 kini	

dikenal	 sebagai	 Tabbaqé.	 	 Bottoq	menjadi	 tempat	 di	mana	 La	Mannaq	 dan	

rombongan	mengadakan	suatu	upacara	tradisional	berupa	pesta	silaturahmi	

kekeluargaan,	sekaligus	doa	keselamatan	(dalam	bahasa	Bugis	disebut	doang	

sipulung)	 atas	 tibanya	 mereka	 di	 Bottoq	 sebagai	 tempat	 pemukiman	 yang	

baru.	 Upacara	 tradisi	 pesta	 kesyukuran	 tersebut	 ditunjang	 oleh	 beberapa	

sarana	kesenian	seperti	gendang	bulo,	kecapi,	dan	nak	beccing,	yang	dipadukan	

menjadi	 komponen	 musik	 yang	 menghasilkan	 nada	 dan	 irama	 lagu	 yang	

harmonis	 dan	 menawan	 hati	 dengan	 nilai	 budaya	 yang	 tinggi.	 Musik	 ini	

berhasil	menarik	perhatian	siapa	saja	yang	mendengarnya.		

	 Saat	upacara	berlangsung	datanglah	Arung	Amali	bersama	rombongan	

dalam	 perjalanan	 menuju	 Timûrung	 untuk	 urusan	 pemerintahan	 kerajaan.		

Sekembalinya	dari	Timûrung,	Arung	Amali	dan	rombongan	masih	melihat	La	

Mannaq	dan	pengikutnya	mengadakan	acara	kesenian	dengan	mesra.	Arung	

Amali	 pun	menganggap	 kehadiran	 La	Mannaq	 sebagai	 suatu	 keajaiban	 dan	

menganggapnya	 sebagai	 “Tomanûrung”	 di	 Bottoq	 é.12	 Tomanûrung	 adalah	

 
	 11Abdul	 Majid	 Page,	 67	 Tahun,	 Mantan	 Kepala	 Desa	 Benteng	 Tellue	 1998-2016,	
Wawancara	(Tabbaqé,	25	January	2024).	
	 12Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	Tellue	1998-2016,	Wawancara	
(Laccokkong,	27	January	2024).	
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sebutan	 untuk	 seorang	 tokoh	 adat	 atau	 seorang	 pemimpin	 yang	 memiliki	

peran	dalam	upacara	adat,	keputusan-keputusan	penting	dalam	masyarakat,	

dan	 memelihara	 nilai-nilai	 budaya	 serta	 tradisi.	 Tomanûrung	 biasanya	

dihormati	 karena	 dianggap	 memiliki	 pengetahuan	 dan	 kebijaksanaan	 yang	

mendalam	 mengenai	 adat	 istiadat,	 serta	 memiliki	 kemampuan	 untuk	

memberikan	petunjuk	yang	benar	dalam	masalah	sosial	atau	spiritual.13	

	 Arung	Amali	mengirim	seorang	kurir	dari	Taretta	yang	disebut	Bûto	

(bahasa	Bugis	untuk	Juru	Bicara	Istana)	untuk	menemui	La	Mannaq	di	Bottoq	

éyang	dianggapnya	sebagai	Tomanûrung.	Dalam	pertemuan	tersebut,	melalui	

utusannya,	Arung	Amali	menanyakan	maksud	kehadiran	La	Mannaq	di	Bottoé,	

arah	 tujuannya,	 dan	 tujuan	 perjalanannya.	 La	 Mannaq	menjelaskan	 bahwa	

kehadirannya	 di	 Bottoq	 semata-mata	 untuk	mencari	 kehidupan	 yang	 lebih	

baik	 di	 pemukiman	 baru,	 karena	 mereka	 telah	 hijrah	 dari	 Baringeng	

(Soppéng)	akibat	perbedaan	pendapat	dengan	penguasa	di	sana.14			

	Arung	 Amali	 kemudian	 menawarkan	 kepada	 La	 Mannaq	 dan	

rombongannya	 untuk	 menetap	 di	 Bottoq	 sebagai	 penghuni	 baru.	 Tawaran	

tersebut	diterima	dengan	baik	oleh	La	Mannaq	dengan	mengajukan	tiga	syarat	

kepada	Arung	Amali,	sebagai	berikut:			

a. Meminta	hak	asasi	yang	mutlak	untuk	berdaulat	penuh	keluar	dan	ke	

dalam.	Secara	 lahiriah	tetap	berada	di	bawah	panji	kekuasaan	Arung	

 
	 13Arman	B,	 ‘Mengenal	Lebih	Dekat	Komunitas	Ammatoa	Sebagai	 Identitas	Kearifan	
Lokal :	Perspektif	“Orang	Dalam’,	Jurnal	Sosioreligius,	1.1	(2015),	26–36,	p.	28.	
	 14Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	
Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	2.	
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Amali,	namun	dalam	langkah	dan	gerak	kebebasannya	tetap	meminta	

status	otonom.		

b. Meminta	 penentuan	 kawasan	 tetap,	 lengkap	 dengan	 batas-batas	

wilayah	untuk	kehidupan	anak	cucu	keturunan	La	Mannaq.		

c. Meminta	jaminan	persahabatan	senasib	sepenanggungan	antara	Amali	

dan	Bottoé,	sehingga	serangan	musuh	terhadap	Amali	merupakan	juga	

serangan	 bagi	 Bottoq	 é,	 karena	 Bottoq	 sudah	 menjadi	 bagian	 dari	

Kerajaan	Amali.15			

Salah	satu	kawasawan	Arung	Amali	yaitu	Bottoq	terletak	di	perbatasan	

antara	 Soppéng	 dan	 Amali	 yang	 menyebabkan	 sering	 terjadi	 insiden	

perbatasan	 terutama	 terkait	 dengan	 pemburuan	 rusa	 di	 hutan-hutan	

perbatasan.	 Penduduk	 Baringeng	 sering	 berburu	 rusa	 di	 kawasan	 hutan	

Bottoq	tanpa	izin,	hal	tersebut	menimbulkan	ketegangan	antara	Arung	Amali	

dan	 pihak	 penguasa	 di	 Baringeng.	 Untuk	mengatasi	 pelanggaran	 ini,	Arung	

Amali	mengeluarkan	ultimatum	kepada	Baringeng	agar	menghormati	wilayah	

kekuasaan	Kerajaan	Amali	di	Bottoq	dan	memerintahkan		La	Mannaq		untuk	

memperketat	penjagaan	dan	konsolidasi	kekuatan	di	kawasan	selatan	hutan	

Bottoq	é.16	

	La	 Mannaq	 	 mengadakan	 rapat	 khusus	 dengan	 masyarakatnya	 dan	

mengeluarkan	 perintah	 tegas	 bahwa	 siapa	 pun	 yang	 melanggar	 wilayah	

 
	 15Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	
Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	7.	

16Abdul	 Majid	 Page,	 67	 Tahun,	 Mantan	 Kepala	 Desa	 Benteng	 Tellue	 1998-2016,	
Wawancara	(Tabbaqé,	5	july	2024).	
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perbatasan	harus	 siap	 bertempur,	 dengan	perintah	 “Sitabbaq	Bessiko”	 yang	

berarti	bakuhantam	tombak	dan	tidak	mundur,	serta	“Sengadi	maretto	liseqna	

cénranaé	muaddampeng	 soroq,”17	 yang	 berarti	 jangan	mundur	 setapak	 pun	

kecuali	 senjatamu	 sudah	 patah	 tiga.	 Ketegasan	 ini	 memberi	 kesan	 bahwa	

kawasan	penjagaan	pasukan		La	Mannaq		dinamai	Tabbaqé.	Itulah	segelumit	

sejarah	kawasan	Bottoq	yang	mulai	dikenal	dengan	sebutan	Tabbaqé.		

Perselisihan	 pun	 kembali	 terjadi	 pada	 tahun	1964	M.	Konflik	 antara	

Amali	 dan	 Timûrung	 tidak	 dapat	 dihindari,	 sehingga	 kedua	 pihak	 bersiap	

dalam	 segala	 bentuk	 kemungkinan.	 Sebagai	 tindakan	 berjaga-jaga	 dari	

serangan,	 Amali	 dan	 Timûrung	 masing-masing	 membangun	 benteng	

pertahanan	 di	 garis	 perbatasan.	 Pihak	 Timûrung	 membangun	 benteng	

pertahanan	yang	kuat	dan	diberi	nama	Benteng	Tabbampangnge,	yang	berarti	

“kubu	pertahanan	yang	melintang”.	Sedangkan	pihak	Arung	Amali	mendirikan	

tiga	 benteng	 pertahanan	 di	 sekitar	 Bottoq	 é.	 Ketiga	 benteng	 ini	 dibangun	

dengan	konstruksi	 sesuai	dengan	strategi	pertahanan	yang	menguntungkan	

baik	untuk	bertahan	maupun	menyerang,	di	mana	benteng	pertama	posisinya	

menghadap	Telle,	benteng	kedua	menghadap	penuh	ke	arah	Timûrung,	dan	

benteng	 ketiga	 dipersiapkan	 sebagai	 kubu	 pertahanan	 terakhir.	 Ketiga	

benteng	 ini	menjadi	dasar	berdirinya	Desa	Gaya	Baru	pada	tahun	1964	dan	

 
	 17Amali	 Terkini	 TV,	 Sejarah	 Tabbaqé	 Desa	 Benteng	 Tellue,	 2023	
<https://youtu.be/Kg-5gN4UQRk?si=fHtiwSR0-AclFY6S>	[accessed	22	December	2023].	
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melahirkan	 istilah	 Desa	 Benteng	 Tellu	 é	 dengan	 ibu	 kota	 Bottoq,	 yang	 kini	

dikenal	dengan	nama	Tabbaqé.18			

Pada	masa	pemerintahan		La	Mannaq	,	Bottoq	dikenal	sebagai	wilayah	

yang	makmur	dan	aman	berkat	keberanian	dan	kemahiran		La	Mannaq		dalam	

memimpin.		La	Mannaq		dikenal	sebagai	orang	yang	disegani	se	jagat	Amali.		La	

Mannaq	 	 selalu	 dilibatkan	 dalam	 pengambilan	 keputasan	 terhadap	 Arung	

amali	dan	petinggi-petingi	di	Kabupaten	Bone.	

Setelah	La	Mannaq	meninggal,	dan	kepemimpinannya	dilanjutkan	oleh	

keponakannya	sendiri	yaitu	Î	Santa	(1900-1950)	setelah	itu	dilanjutkan	oleh	

Jalide	 sebagai	 Anre-guru	 Bottoq	 yang	 kedua	 (1951-1957).	 Setelah	 itu	

kepemimpinan	 dilanjutkan	 oleh	 H.	 Page	 (1957-1966)	 yang	 merupakan	

keturunan	dari	La	Mannaq	dan	memerintah	kurang	lebih	40	tahun.	Setelah	H.	

Page	meninggal	maka	dilanjutkan	oleh	Rusi	pada	tahun	1966	hingga	1975	dan	

akhirnya	pemerintahan	pun	di	serahkan	kepada	Alimuddin	Page	(1975-1983)	

karena	 terjadinya	 pembentukan	 dan	 persayaran	 sebagai	 Kepala	 Desa	 yang	

membuat	Rusi	harus	diganti.19	

Alimuddin	 Page	 sebagai	 keturunan	 	 La	 Mannaq	 memiliki	 sikap	

kepemimpinan	 yang	 mirip	 dengan	 pendahulunya,	 serta	 dikenal	 karena	

sifatnya	yang	suka	menolong	dan	 tidak	membedakan	rakyatnya.	Pada	masa	

 
	 18Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	
Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	3.	
	 19Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	Tellue	1998-2016,	Wawancara	
(Laccokkong,	27	January	2024).	
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pemerintahan	 Alimuddin	 Page	 beberapa	 peristiwa	 menyebabkan	 Tabbaqé	

dikenal	sebagai	“Kampung	Texas”.20	

Pada	masa	 pemerintahan	 Alimuddin	 Page	 peristiwa	 signifikan	 telah	

menandai	 dinamika	 sosial	 dan	 politik	 di	 Kabupaten	 Bone	 terutama	 terkait	

dengan	masyarakat	Tabbaqé.	Tabbaqé	dikenal	sebagai	lokasi	“merah”	karena	

tingginya	 tingkat	 pencurian	 yang	 terjadi	 di	 daerah	 tersebut.	 Masyarakat	

Tabbaqé	 terlibat	 dalam	 banyak	 kasus	 pencurian	 seperti	 hewan	 ternak.	

Masyarakat	sekitar	melihat	situasi	 ini	secara	 langsung	di	kediaman	masing-

masing.	Namun,	tidak	ada	yang	berani	membantah	atau	melaporkan	aktivitas	

tersebut	karena	takut	menghadapi	orang-orang	dari	Tabbaqé.21		

Hal	ini	mencerminkan	adanya	ketegangan	atau	dominasi	yang	kuat	dari	

kelompok	 tertentu	 di	 Tabbaqé	 yang	 mempengaruhi	 sikap	 dan	 perilaku	

masyarakat	 sekitar.	Dominasi	kelompok	 tertentu	menciptakan	ketakutan	di	

kalangan	masyarakat	 sekitar	 yang	 tampaknya	 enggan	 untuk	melawan	 atau	

melarang	 tindakan	 tersebut.	 Ketidakberdayaan	 ini	 bisa	 jadi	 disebabkan	

karena	 kekuatan	 sosial	 berasal	 dari	 leluhur.	 	 Ketegangan	 ini	 tidak	 hanya	

berakar	 pada	 tindakan	 fisik,	 tetapi	 juga	 pada	 aspek	 psikologis	 yang	

membentuk	 hubungan	 antara	 masyarakat	 Tabbaqé	 dan	 masyarakat	

disekitarnya.	Sebagaimana	yang	dikatakan	oleh	Bapak	Ashar:	

 
20Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	Tellue	1998-2016,	Wawancara	

(Laccokkong,	3	July	2024).	
	 21Ashar,	 45	Tahun,	Kepolisian	 Sektor	Amali,	Wawancara	 (Taccorong,	 2	 September	
2024).	
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Memang	 Tabbaqé	 dulu	 dikenal	 sebagai	 kampung	 texas	 dan	 terkenal	
sebagai	 kampung	 para	 pencuri,	 tapi	 pasti	 ada	 penyebab	 kenapa	
melakukan	hal	 tersebut.	Salah	satu	 faktornya	adalah	 faktor	ekonomi.	
Dan	 yang	 melakukan	 hal	 tersebut	 sebenarnya	 bukan	 orang	 asli	
Tabbaqé	 tapi	orang	 luar	atau	orang	yang	menikah	dengan	orang	asli	
Tabbaqé	 kemudian	 memanfaatkan	 hal	 tersebut	 untuk	 melancarkan	
aksinya.22	

Kondisi	 kemiskinan	 yang	 dialami	 sebagian	 penduduk	 Tabbaqé	

membuat	 tindakan	 ini	 terlihat	 lebih	 sering	 terjadi.	 Yang	 membedakan	

Tabbaqé	 adalah	 pencurian	 dapat	 dilakukan	 secara	 terang-terangan,	 baik	 di	

siang	maupun	malam	hari,	bahkan	di	hadapan	korban.	Terlepas	dari	stigma	

negatif	yang	melekat	sebagai	“kampung	para	pencuri”,	masyarakat	Tabbaqé	

memiliki	 ikatan	solidaritas	yang	kuat,	 sehingga	mereka	 rela	melakukan	apa	

pun	untuk	kepentingan	bersama.	Sebagaimana	yang	dikatakan	oleh	salah	satu	

saudara	Alimuddin	Page	yaitu	H.	Abdul	Majid	Page:	

Tau	 yéengka	 salanna	 pasti	 Alimuddin	 na	 tiwi	 lao	 koé,	 baré	 dé	 yalai	 ko	
polisié.	Na	mega	tona	tau	i	tulung	tapi	méga	kédo.	Pappadanna	ménnaui	
ko	kamponna	tauwé	tappa	naseng	isurui	ko	Alimuddin.	

Artinya,	orang	yang	dari	 luar	 jika	memiliki	kesahalan	akan	di	asingkan	
oleh	Alimuddin	agar	tidak	berurusan	dengan	polisi.	Tapi	banyak	juga	yang	
mengambil	 kesempatan.	 Seperti	 mencuri	 kemudian	 mengatasnamakan	
Alimuddin.23	

Berdasarkan	 keterangan	 dari	 beberapa	 informan	 pun	 menyatakan	

bahwa	kasus	pencurian	yang	terjadi	di	wilayah	tersebut	bukan	semata-mata	

dilakukan	 oleh	 penduduk	 asli	 Tabbaqé	 melainkan	 oleh	 pihak	 luar	 yang	

memanfaatkan	identitas	sebagai	bagian	dari	komunitas	tersebut.	Beberapa	di	

 
22Ashar	(Taccorong,	2	September	2024).	

	 23Abdul	 Majid	 Page,	 67	 Tahun,	 Mantan	 Kepala	 Desa	 Benteng	 Tellue	 1998-2016,	
Wawancara	(Tabbaqé,	5	July	2024). 
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antaranya	 adalah	 individu	 yang	 telah	 menikah	 dengan	 penduduk	 lokal	

sehingga	 memperoleh	 akses	 dan	 legitimasi	 sosial	 yang	 memungkinkan	

mereka	 untuk	 berbaur	 dengan	 masyarakat	 setempat.	 Dengan	 demikian	

mereka	 dapat	 dengan	 lebih	 leluasa	 menjalankan	 aksi	 kriminal	 tanpa	

menimbulkan	 kecurigaan	 yang	 besar.	 Namun,	 tidak	 dapat	 disangkal	 bahwa	

terdapat	pula	beberapa	warga	asli	Tabbaqé	yang	turut	terlibat	dalam	tindakan	

tersebut.	

Faktor	 ekonomi	 menjadi	 salah	 satu	 pendorong	 utama	 yang	

menyebabkan	 sebagian	 dari	 mereka	 terjerumus	 dalam	 praktik	 kriminal.	

Keterbatasan	sumber	daya	dan	tekanan	sosial	ekonomi	mendorong	sebagian	

individu	 untuk	 mencari	 jalan	 pintas	 dalam	 memenuhi	 kebutuhan	 hidup	

mereka.24	 	Di	sisi	 lain,	masyarakat	 luar	cenderung	memiliki	keyakinan	yang	

berbeda.	 Mereka	 dengan	 tegas	 menganggap	 bahwa	 para	 pelaku	 pencurian	

yang	beredar	saat	itu	merupakan	penduduk	asli	Tabbaqé.	Sebagaimana	yang	

dikatakan	oleh	Bapak	A.	Aderus:	

Saya	 memiliki	 hubungan	 pertemanan	 yang	 baik	 dengan	 Bapak	
Alimuddin,	kami	bersama-sama	saat	itu	menunaikan	ibadah	haji.	Selama	
perjalanan	tersebut,	saya	menyaksikan	sendiri	bagaimana	beliau	adalah	
sosok	 yang	 sabar,	 baik,	 dan	 khusyuk	 dalam	beribadah.	 Ketulusan	 dan	
integritas	 beliau	 juga	 diakui	 oleh	 banyak	 orang	 sebagai	 figur	 yang	
dihormati	dan	disegani.25	

 
	 24Sukarna,	 Ahmad	 Zaki,	 and	 Muh	 Ilham,	 ‘Pemodelan	 Jalur	 Pada	 Faktor	 Yang	
Mempengaruhi	Kriminalitas	Di	Sulawesi	Selatan	2021’,	Jurnal	Matematika	Dan	Statistika	Serta	
Aplikasinya,	10.1	(2022),	pp.	4–5.	
	 25Andi	 Aderus,	 54	 Tahun,	 Wakil	 Rektor	 UIN	 Alauddin,	 Wawancara	 (Samata,	 12	
Februari	2024).	
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Dengan	karakter	dan	reputasi	 seperti	 itu	sulit	untuk	membayangkan	

bahwa	 pada	 masa	 kepemimpinannya	 beliau	 akan	 memerintahkan	 atau	

mendukung	 tindakan	 kejahatan.	 Jika	 memang	 para	 pelaku	 berasal	 dari	

masyarakat	lokal	besar	kemungkinan	aksi	kejahatan	semacam	ini	masih	akan	

terus	 berlangsung	 hingga	 saat	 ini.	 Namun,	 kenyataan	 di	 lapangan	 justru	

menunjukkan	bahwa	fenomena	tersebut	bersifat	sementara	dan	lebih	banyak	

disebabkan	oleh	keterlibatan	pihak	luar	yang	memanfaatkan	situasi	sosial	di	

Tabbaqé.26	 Oleh	 karena	 itu,	 stigma	 negatif	 yang	 berkembang	 terhadap	

masyarakat	Tabbaqé	tidak	sepenuhnya	akurat	dan	perlu	dikaji	ulang	secara	

lebih	 objektif.	 Sebuah	 analisis	 yang	 lebih	 mendalam	 dan	 komprehensif	

diperlukan	 untuk	 memahami	 kompleksitas	 sosial	 yang	 terjadi,	 sehingga	

penilaian	 terhadap	 komunitas	 ini	 tidak	 hanya	 didasarkan	 pada	 asumsi	 dan	

stereotip	yang	belum	tentu	mencerminkan	realitas	yang	sesungguhnya.	

Selain	 reputasi	 sebagai	 kampung	 pencuri	 Tabbaqé	 juga	 sebagai	

kampung	yang	selalu	terlibat	dalam	beberapa	konflik,	diantaranya.	Salah	satu	

peristiwa	 yang	 mencuri	 perhatian	 adalah	 insiden	 pada	 tahun	 2011	 yang	

mencerminkan	 ketegangan	 yang	 ada	 antara	 masyarakat	 Tabbaqé	 dan	

masyarakat	sekitarnya.	Insiden	tersebut	melibatkan	pembakaran	lima	rumah	

oleh	ratusan	warga	dari	Tabbaqé.	Kejadian	ini	terjadi	sebagai	balas	dendam	

atas	kematian	seorang	warga	Tabbaqé	di	Desa	Abbanuangngé.	Warga	Tabbaqé	

tersebut	 tewas	 setelah	 terlibat	 konflik	 yang	 berujung	 pada	 tindakan	

 
	 26Suriadi,	 26	 Tahun,	 Staf	 Desa	 Benteng	 Tellus,	Wawancara	 (Tabbaqé,	 27	 January	
2024).	
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kekerasan.	 Menurut	 laporan,	 korban	 tewas	 karena	 ditebas	 dengan	 senjata	

tajam	 oleh	 warga	 Desa	 Abbanuangngé	 setelah	 sering	 memalak	 dengan	

meminta	rokok	dan	anjing	dari	penduduk	setempat.27		

Peristiwa	 seperti	 di	 atas	 pun	 terjadi	 lagi	 pada	 bulan	 Juli	 2024	 Pada	

acara	malam	mappacci	di	Pompanua	Kecamatan	Ajangale.	Terjadi	keributan	

yang	 melibatkan	 seorang	 warga	 dari	 Pompanua.28	 Dua	 orang	 anggota	

masyarakat	Tabbaqé	merasa	sangat	malu	dan	marah	karena	insiden	tersebut.	

Dalam	 kemarahan	 mereka	 kedua	 pelaku	 mencari	 orang	 yang	 dianggap	

bertanggung	 jawab	 namun,	 tidak	 menemukannya.	 Sebagai	 bentuk	 balas	

dendam	mereka	merusak	 rumah	 yang	mereka	 duga	 sebagai	 tempat	 tinggal	

korban.	 Tidak	 puas	 dengan	 kerusakan	 yang	 sudah	 dilakukan,	 pelaku	

mengumpulkan	 sampah	 dan	 membakar	 rumah	 tersebut.	 Menurut	 Bapak	

Arafah	pada	peristiwa	di	atas	menyatakan	bahwa:	

Iya	dua	kajajiangngé	déq	nappa	riolo,	nasaba	kajajiang	ri	 taung	2011	
ripapolé	 pangkaukeng	 maraja	 pella	 nappa	 meccué	 maneng	 tauwé	
sementara	kajajiang	denré	nasaba	yare-arei	kampong	é	riolo	na	tau	egaé	
yanaro	yaséng	siriq.29	
	
Artinya,	dua	peristiwa	di	atas	memiliki	motif	yang	berbeda,	pada	motif	
awal	terjadinya	konflik,	pada	tahun	2011,	konflik	dipicu	oleh	emosional	
dan	 tindakan	main	 hakim	 sendiri	 secara	 kelompok,	 sementara	 pada	
tahun	 2024,	 motifnya	 adalah	 reaksi	 spontan	 terhadap	 penghinaan	

 
	 27Sudirman,	 ‘Warga	 Tabbaqé	 Balas	 Dendam,	 Lima	 Rumah	 Dibakar	 Di	 Soppeng’,	
Tribun-Timur.Com,	2011	<https://makassar.tribunnews.com/2011/06/09>	[accessed	9	June	
2024].	

28Agung	Pramono,	‘Dua	Pria	Di	Bone	Bakar	Rumah	Warga	Gegara	Korban	Bikin	Onar	
Di	 Acara	 Pengantin’,	 Detik	 SulSel,	 18	 July	 2024	
<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7444829/2-pria-di-bone-bakar-rumah-
warga-gegara-korban-bikin-onar-di-acara-pengantin>.	
	 29Arafah,	47	Tahun,	Tokoh	Masyarakat,	Wawancara	(Tabbaqé,	19	July	2024).	
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martabat	 kampung	 halaman,	 di	 mana	 individu	 karena	 siriq.30	 Siriq	
dalam	suku	bugis	diartikan	sebagai	harga	diri.		

	

Pada	tahun	2011	ratusan	warga	Tabbaqé	terlibat	dalam	pembakaran	

lima	rumah	sebagai	balas	dendam	atas	kematian	seorang	anggota	mereka	di	

Desa	 Abbanuangngé.	 	 Tetapi	 inseden	 pada	 bulan	 Juli	 2024	 hanya	 sebagian	

masyarakat	 atau	 individual.	 Peristiwa-peristiwa	 ini	 menegaskan	 bahwa	

meskipun	 beberapa	 individu	 terlibat	 dalam	 tindakan	 kekerasan,	 banyak	

anggota	masyarakat	Tabbaqé	yang	tetap	menjunjung	tinggi	norma	dan	nilai-

nilai	 sosial.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 hanya	 sebagian	 kecil	 yang	

terpengaruh	 oleh	 ketidakpahaman	 atau	 penerapan	 nilai	 keagamaan	 yang	

lemah.	 Oleh	 karena	 itu	 peristiwa	 ini	 mencerminkan	 bahwa	 masyarakat	

Tabbaqé	 membutuhkan	 peningkatan	 pemahaman	 dan	 aplikasi	 nilai-nilai	

keagamaan	di	kalangan	individu	yang	terlibat	dalam	tindak	kriminal.31	

Peristiwa	seperti	 ini	menekankan	pentingnya	dialog	dan	pendekatan	

yang	 lebih	 damai	 dalam	 menyelesaikan	 konflik	 serta	 perlunya	 peran	

pemimpin	dalam	membina	hubungan	yang	harmonis	antara	komunitas	yang	

berbeda.	 Penyelesaian	 masalah	 secara	 konstruktif	 dapat	 membantu	

mengurangi	 ketegangan	 dan	menciptakan	 lingkungan	 yang	 lebih	 aman	 dan	

harmonis.	Kita	juga	dapat	mengintegrasikan	nilai-nilai	dan	tradisi	yang	saling	

menghormati,	 sehingga	memperkuat	 ikatan	 sosial	 dan	mengurangi	 potensi	

 
30Arafah	(Tabbaqé,	19	July	2024).	
31Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	Tellue	1998-2016,	Wawancara	

(Laccokkong,	3	July	2024).	
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konflik.	 Penyelesaian	 masalah	 secara	 konstruktif	 dan	 fokus	 pada	

pembangunan	budaya	yang	inklusif	akan	membantu	menciptakan	lingkungan	

yang	lebih	harmonis	dan	mendukung	kerukunan	sosial.32	

Selain	masyarakat	dicap	terlibat	dalam	aksi	pencurian,	Tabbaqé	sering	

kali	menjadi	 tempat	 persembunyian	 bagi	masyarakat	 luar	 yang	melakukan	

silariang.	 Silariang	 adalah	 hubungan	 percintaan	 yang	 tidak	 mendapatkan	

restu	dari	keluarga.33	Dengan	niat	baik	pemerintah	desa	mengambil	langkah-

langkah	seperti	menyelenggarakan	pernikahan	untuk	pasangan	tersebut	dan	

menyediakan	tempat	tinggal	sementara.	Selama	mereka	tinggal,	pemerintah	

desa	mendampingi	pasangan	tersebut	dan	memastikan	mereka	mendapatkan	

dukungan	 yang	 diperlukan.	 Tujuan	 akhirnya	 adalah	 membantu	 pasangan	

untuk	 kembali	 ke	 keluarga	 mereka	 setelah	 situasi	 mereda,	 dengan	

pendampingan	yang	bijaksana	dari	pemerintah	desa.		

Tindakan	 pemerintah	 desa	 di	 Tabbaqé	 yang	 menyelenggarakan	

pernikahan	atau	mengawinkan	pasangan	silariang	dan	menyediakan	tempat	

tinggal	 sementara	 dapat	 dianggap	 sesuai	 dengan	 prinsip-prinsip	 agama	

apabila	sesuai	dengan	hukum	syariat.	Pernikahan	adalah	ibadah	yang	penting	

dalam	 Islam,	 dan	 memberikan	 dukungan	 serta	 tempat	 tinggal	 kepada	

pasangan	mencerminkan	nilai	kemanusiaan	dan	kepedulian.	Selain	itu,	upaya	

 
32Aliansi	 Kebangsaan,	 Memperadapkan	 Bangsa	 Paradigma	 Pancasila	 Untuk	

Membangun	Indonesia	(Jakarta:	Kompas,	2022),	p.	50.	
33Ayu	Ramdhani,	Muhammad	Tamar,	and	Sulasmi	Sudirman,	‘The	Decision	Making	of	

Silariang’,	Advances	in	Social	Science,	Education	and	Humanities	Research,	1.27	(2017),	106–
110.	
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untuk	 mendamaikan	 pasangan	 dengan	 keluarga	 mereka	 menunjukkan	

komitmen	untuk	menjaga	hubungan	keluarga	dan	menyelesaikan	perselisihan	

secara	baik.	Sebagai	mana	yang	dikatakan	oleh	Hj.	Wataniah:	

Riôlo	dégaga	lo	paddibolai	to	silariangngé	nasabaq	mitao	tauwé.	Jadi	ko	
manengnyé	ipaqdi	bôla,	ipakâwing,	nappa	ipalîsu	lo	kamponna.34	

Artinya	“dulu	tidak	ada	satu	kampung	pun	yang	mau	menerima	orang-
orang	 yang	 silariang	 karena	 takut.	 Maka	 di	 Tabbaqé	 orang	 tersebut	
diterima	dengan	baik,	di	beri	tempat	tinggal	sementara,	dinikahkan	dan	
dikembalikan	ke	keluarganya	secara	baik”.35		

Tabbaqé	 bukan	 hanya	 tempat	 bagi	 orang-orang	 yang	 terlibat	 dalam	

kegiatan	kriminal,	tetapi	juga	merupakan	tempat	di	mana	tindakan	baik	dan	

dukungan	 sosial	 dilakukan.	 Pemerintah	 desa	 di	 Tabbaqé	 berupaya	 untuk	

menangani	 situasi	 dengan	 menyediakan	 tempat	 tinggal	 sementara	 dan	

menyelenggarakan	 pernikahan	 bagi	 pasangan	 yang	 menghadapi	 konflik	

keluarga.	Ini	menunjukkan	bahwa	Tabbaqé	juga	merupakan	masyarakat	yang	

peduli	 dan	 berusaha	 untuk	 menyelesaikan	 masalah	 dengan	 cara	 yang	

konstruktif,	 mencerminkan	 adanya	 nilai-nilai	 kebaikan	 dan	 kepedulian	

sesama	manusia.		

Sebagaimana	hasil	observasi	yang	penulis	lakukan	ditemukan	adanya	

distorsi	kognitif	terhap	catatan	sejarah	yang	berkontribusi	pada	ketegangan	

dan	 persepsi	 negatif	 terhadap	 masyarakat	 Tabbaqé.	 Banyak	 yang	

mengungkapkan	 ketakutan	 untuk	 pergi	 ke	 Tabbaqé	 bahkan	 menganggap	

perilaku	masyarakat	di	sana	kurang	baik.	Salah	satu	pengakuan	dari	seorang	

 
34Wataniah,	63	Tahun,	Tokoh	Masyarakat,	Wawancara	(Tabbaqé,	20	July	2024).	

	 35Wataniah	(Tabbaqé,	20	July	2024).	
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sopir	 travel	 Makassar-Bone	 menjelaskan	 pengalaman	 yang	 menarik.	 Pada	

tahun	 2023,	 saat	 ia	 sedang	 menjemput	 di	 Tabbaqé	 ada	 penumpang	 dari	

Taccorong	 yang	 merupakan	 orang	 asli	 Makassar.	 Ketika	 sopir	 tersebut	

menginformasikan	bahwa	mereka	akan	menuju	Tabbaqé,	penumpang	itu	tiba-

tiba	 terlihat	 ketakutan.	 Ia	 sering	 membuka	 ponselnya	 dan	memperhatikan	

semua	barang	bawaannya,	hingga	akhirnya	 ia	menyampaikan	ketakutannya	

kepada	 sopir	 travel.36	 Pengalaman	 ini	 mencerminkan	 stigma	 yang	 masih	

melekat	 di	 masyarakat.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 betapa	 kuatnya	 stigma	 yang	

terbentuk	dan	dampaknya	terhadap	interaksi	sosial	di	wilayah	tersebut.	

Selain	 itu,	 generasi	 muda	 Tabbaqé	 menghadapi	 berbagai	 hambatan	

struktural	dalam	mencapai	cita-cita	sebagai	abdi	negara	(seperti	polisi	atau	

tentara).	Mereka	mengalami	 penolakan	hanya	 karena	 berasal	 dari	 Tabbaqé	

dengan	 label	 “kampung	 merah”	 yang	 dilekatkan	 pada	 daerah	 ini	 kerap	

dijadikan	 alasan	 untuk	meragukan	 integritas	 dan	 kelayakan	mereka	 dalam	

institusi	 negara.	 Akibat	 stigma	 tersebut	 banyak	 dari	 mereka	 yang	 merasa	

harus	 mencari	 cara	 agar	 tidak	 mengalami	 diskriminasi.	 Salah	 satu	 strategi	

yang	 ditempuh	 adalah	 mengganti	 tempat	 kelahiran	 dalam	 dokumen	 resmi	

agar	 tidak	 menghadapi	 penolakan	 di	 masa	 depan.	 Sebagaimana	 yang	

dinyatakan	oleh	Muhammad	Syawal	

Sebenarna	lôka	mancaji	polisi	biasa	tapi	akta	kelahirang	ku	ko	Tabbaqé	
jadi	de	uméndaftar.	Pa	gare	to	Tabbaq		namo	déq	nancaji	polisi	tette	meto	
makkatenning	sanjata,	naseng	tauwé.	

 
	 36Olleng,	 37	 Tahun,	 Sopit	 Travel	 Bone-Makassar,	Wawancara	 (Camba,	 1	 Agustus	
2024).	
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Artinya,	Dulu	saya	ingin	menjadi	polisi	tapi	saya	memiliki	akta	kelahiran	
di	Tabbaqé,	jadi	saya	tidak	mendaftar	karena	walaupun	orang	Tabbaqé	
tidak	menjadi	polisi	tetap	memiliki	senjata.37	

Pengalaman	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 stigma	 sosial	 tidak	 hanya	

berdampak	pada	citra	suatu	komunitas	tetapi	 juga	memengaruhi	keputusan	

individu	 dalam	 menghadapi	 sistem	 yang	 kurang	 adil.	 Oleh	 karena	 itu,	

diperlukan	 perubahan	 perspektif	 agar	 masyarakat	 Tabbaqé	 dapat	

memperoleh	kesempatan	yang	setara	dalam	berbagai	bidang	termasuk	dalam	

dunia	profesional	dan	pemerintahan.	

Dari	sejarah	hingga	insiden	yang	dilakukan	oleh	masyarakat	Tabbaqé	

memiliki	beberapa	latar	belakang	terjadinya	peristiwa	tersebut,	yaitu	:	

1. Ekonomi		

Peristiwa	 pencurian	 yang	 berulang	 kali	 terjadi	 di	 masa	 lalu	 dapat	

dipahami	dalam	konteks	kondisi	ekonomi	masyarakat	yang	kurang	stabil,	dan	

dominasi	yang	memperkuat	tindakan	tersebut.	Ketika	sumber	daya	ekonomi	

terbatas	 dan	 kebutuhan	 dasar	 sulit	 terpenuhi	 kejahatan	 seperti	 pencurian	

sering	 kali	 menjadi	 pilihan	 bagi	 sebagian	 orang	 sebagai	 upaya	 untuk	

memenuhi	kebutuhan	hidup	mereka.		Namun,	situasinya	telah	berubah	secara	

signifikan.		Sebagai	mana	yang	dikatakan	oleh	Hj.	Adriani	A.	Page.	

Pencurian	terjadi	tentu	dari	faktor	ekonomi	masyarakat	tetapi	dengan	
adanya	 jagung	 kuning	 membuat	 masyarakat	 Tabbaqé	 memiliki	
kehidupan	 yang	 cukup	 bahkan	 penghasil	 jagung	 terbanyak	 di	

 
	 37Muhammad	Syawal,	19	Tahun,	Tokoh	Pemda,	Wawancara	(Tabbaqé,	1	January	
2025). 
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kabupaten	Bone	yah	Tabbaqé	di	tandai	dengan	panen	perdana	di	hadiri	
oleh	menteri	pertanian	RI.38	

Saat	 ini,	 tindakan	 pencurian	 hampir	 tidak	 pernah	 terjadi	 lagi	 di	

masyarakat	 Tabbaqé.	 Perubahan	 ini	 berkaitan	 langsung	 dengan	 perbaikan	

dalam	 kondisi	 ekonomi	 masyarakat.	 Masyarakat	 Tabbaqé	 kini	 memiliki	

pendapatan	 yang	 lebih	 stabil	 dan	memadai	 berkat	 kemajuan	 dalam	 sektor	

pertanian	yaitu	jagung.	Hasil	bertani	yang	meningkat	dan	pengelolaan	sumber	

daya	 yang	 lebih	 baik	 dan	 telah	 meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat	

secara	keseluruhan.	Peningkatan	pendapatan	 ini	 tidak	hanya	meningkatkan	

taraf	 hidup	 tetapi	 juga	 mengurangi	 ketergantungan	 pada	 tindakan	 ilegal	

sebagai	cara	untuk	mendapatkan	uang.39	Dengan	adanya	sumber	penghasilan	

yang	 cukup,	masyarakat	 dapat	memenuhi	 kebutuhan	dasar	mereka	dengan	

cara	 yang	 sah	 dan	 tanpa	 mengambil	 hak	 milik	 orang	 lain.	 Perubahan	 ini	

menunjukkan	 hubungan	 erat	 antara	 kesejahteraan	 ekonomi	 dan	 keamanan	

sosial	dalam	masyarakat.	Oleh	karena	itu,untuk	saat	ini	faktor	ekonomi	bukan	

lagi	alasan	terjadinya	tindak	kejahatan	di	masyarakat	Tabbaqé.	

2. Pendidikan	

Kurangnya	 kesadaran	 akan	 pendidikan	 bagi	 masyarakat	 Tabbaqé.	

Kurangnya	kesadaran	akan	ilmu	pengetahuan	formal	sering	kali	berdampak	

pada	 cara	 masyarakat	 dalam	 menangani	 suatu	 masalah.	 Dengan	 tingkat	

 
38Adriani	A.	Page,	49	Tahun,	Anggota	DPRD	Kabupaten	Bone	2024-2029,	Wawancara	

(Kelurahan	Mampotu,	24	January	2024).	
	 39Sukarna,	 Zaki,	 and	 Ilham,	 ‘Pemodelan	 Jalur	 Pada	 Faktor	 Yang	 Mempengaruhi	
Kriminalitas	Di	Sulawesi	Selatan	2021’.	
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pendidikan	 yang	 rendah	 masyarakat	 tidak	 memiliki	 keterampilan	 atau	

pengetahuan	 yang	 cukup	 untuk	 menyelesaikan	 masalah	 dengan	 cara	 yang	

rasional	dan	kekeluargaan.40	Hal	ini	sering	terlihat	ketika	masyarakat,	dalam	

menghadapi	 masalah	 atau	 perselisihan	 yang	 cenderung	 bertindak	 secara	

impulsif	tanpa	mempertimbangkan	solusi	damai. 	

Kurangnya	kesadaran	pendidikan	di	Tabbaqé	terlihat	dari	data	profil	

desa	 yang	menunjukkan	mayoritas	masyarakat	 hanya	memiliki	 pendidikan	

hingga	sekolah	dasar	sebanyak	476	orang	dari	1.441	jumlah	penduduk.	Hal	ini	

mencerminkan	minimnya	perhatian	terhadap	pentingnya	pendidikan	lanjutan	

yang	 berdampak	 pada	 pengembangan	 kemampuan	 ekonomi,	 dan	 karakter.	

Masyarakat	perlu	lebih	didorong	untuk	memahami	manfaat	pendidikan	yang	

lebih	 tinggi	 agar	 bisa	 meningkatkan	 pemahaman	 mendalam	 dalam	

pengambilan	keputusan	dan	pembetukan	karakter	agar	tidak	mudah	ikut-ikut	

dalam	permasalahan	yang	terjadi	di	kampung	halaman.41	

Sebagai	 contoh,	 setiap	 kali	 terjadi	 masalah	 atau	 konflik	 pada	

masyarakat	Tabbaqé	sering	kali	merespons	secara	spontan	dengan	melakukan	

tindakan	 balas	 dendam.	Mereka	 akan	mengumpulkan	massa	 dalam	 jumlah	

besar	 untuk	 melakukan	 tindakan	 balas	 dendamnya	 atau	 bahkan	

menyelesaikan	 perselisihan	 secara	 langsung	 dalam	 bentuk	 duel	 satu	 lawan	

 
	 40Neliwati	and	Rizal,	‘Peran	Tokoh	Agama	Dalam	Meningkatkan	Motivasi	Pelaksanaan	
Keagamaan	Masyarakat’.	

41Syakirah,	27	Tahun,	Guru	MIN	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
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satu.	Tindakan	semacam	ini,	yang	 lebih	bersifat	emosional,	sering	kali	 tidak	

menyelesaikan	masalah	secara	efektif	dan	justru	dapat	memperburuk	situasi.	

Kurangnya	 pendidikan	 dapat	 membatasi	 kemampuan	 masyarakat	

Tabbaqé	untuk	berpikir	jernih	dan	mempertimbangkan	solusi	alternatif	yang	

lebih	 damai	 tanpa	 ada	 kekerasan.	 Dengan	 meningkatkan	 kesadaran	 akan	

pentingnya	pendidikan	dan	menyediakan	akses	yang	lebih	baik	ke	pendidikan	

berkualitas,	 diharapkan	masyarakat	 dapat	menghadapi	 konflik	 dengan	 cara	

yang	 lebih	 tenang	 dan	 terencana,	 serta	mengurangi	 tindakan	 impulsif	 yang	

dapat	merugikan	semua	pihak.42	

Masyarakat	 mulai	 menyadari	 penting	 pendidikan	 sejak	 lima	 tahun	

terakhir	 ini	 terutama	pendidikan	 berbasis	 agama	dalam	menata	 kehidupan	

yang	lebih	baik.	Kesadaran	ini	mendorong	mereka	yang	memiliki	kemampuan	

finansial	untuk	memasukkan	anak-anak	mereka	ke	pesantren	sebagai	pilihan	

utama	 dalam	 menempuh	 pendidikan.	 Perubahan	 signifikan	 terjadi	 seiring	

dengan	meningkatnya	jumlah	hafidz	Qur’an	yang	dibina	langsung	oleh	imam	

shalat.	 Keberadaan	 generasi	 penghafal	 Al-Qur’an	 ini	 memberikan	 motivasi	

besar	bagi	orang	tua	untuk	memberikan	pendidikan	terbaik	bagi	anak-anak	

mereka.	Saat	ini,	banyak	orang	tua	yang	tidak	lagi	ragu	dalam	menyekolahkan	

anak-anak	 mereka	 ke	 pesantren	 bahkan	 rela	 bekerja	 lebih	 keras	 demi	

memastikan	 anak-anak	 mereka	 mendapatkan	 pendidikan	 agama	 yang	

 
	 42Lelah	Nurjamilah,	‘Rendahnya	Kesadaran	Masyarakat	Terhadap	Pendidikan	Di	Desa	
Tegallega’,	Thoriqotuna	Jurnal	Pendidikan	Islam	p.110.		
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berkualitas.43	 Hal	 ini	 menunjukkan	 adanya	 transformasi	 dalam	 pola	 pikir	

masyarakat	di	mana	pendidikan	agama	tidak	lagi	dipandang	sebagai	sekadar	

pilihan,	tetapi	sebagai	kebutuhan	mendasar	dalam	membentuk	karakter	dan	

masa	depan	generasi	mendatang.	

3. Karakter	

Karakter	 manusia	 merupakan	 hasil	 perilaku	 antara	 kebaikan	 dalam	

bentuk	energi	positif	dan	perbuatan	buruk	dalam	bentuk	energi	negatif.	Energi	

positif	 itu	 berupa	 nilai-nilai	 etis	 religius	 yang	 bersumber	 dari	 keyakinan	

kepada	Tuhan,	sedangkan	energi	negatif	itu	berupa	nilai-nilai	yang	moral	yang	

bersumber	 dari	 taghut	 (Setan).	 Nilai-nilai	 etis	 moral	 itu	 berfungsi	 sebagai	

sarana	pemurnian,	pensucian	dan	pembangkitan	nilai-nilai	kemanusiaan	yang	

sejati	(hati	nurani).44	

Sikap	 dan	 tingkah	 laku	 yang	 berkaitan	 dengan	 karakter	 manusia,	

namun	 tidak	 berkaitan	 langsung	 dengan	 akidah	 tauhid,	 dihadapi	 dengan	

bimbingan	secara	bertahap.	Minuman	keras,	zina,	riba,	pertengkaran,	dan	lain-

lain,	 yang	 tidak	 lagi	 merupakan	 tingkah	 laku	 perseorangan,	 namun	 telah	

membudaya	 dan	 menjadi	 bagian	 dari	 pandangan	 masyarakat,	 dihadapi	

dengan	cara	kedua	ini,	sambil	menjelaskan	segi-segi	negatifnya.	Dengan	kata	

lain,	semuanya	“bermula	dari	pribadi-pribadi	dan	berakhir	pada	masyarakat”.	

 
	 43Sitti	Hasmini,	57	tahun,	Anggota	Majelis	Ta’lim,	Wawancara	(Tabbaqé,	19	July	
2024). 

44Tsauri	 Sofyan,	Pendidikan	Karakter	Peluang	Dalam	Membangun	Karakter	Bangsa	
(IAIN	Jember	Press,	2015).	
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Pola	pikir	dan	sikap	perserorangan	menular	kepada	masyarakat.	Sementara	

itu,	 masyarakat	 membina	 pribadi-pribadi	 guna	 mengokohkan	 nilai-	 nilai	

luhur.	Demikianlah,	keduanya	bertemu	dan	bekerja	sama	mewujudkan	tujuan	

yang	diharapkan.45	

Karakter	dan	identitas	diri	memainkan	peran	penting	dalam	terjadinya	

tindak	kekerasan	dan	kriminal	oleh	masyarakat	Tabbaqé.	Salah	satu	faktornya	

adalah	 adanya	 rasa	 kebanggaan	 yang	 mendalam	 terhadap	 nama-nama	

keluarga	yang	dihormati	dan	sejarah	leluhur	yang	dihargai	sering	kali	menjadi	

sumber	identitas	dan	harga	diri.	Hal	ini	dapat	menciptakan	keyakinan	mereka	

yang	memiliki	 hak	 untuk	membela	 kehormatan	 keluarga	 dengan	 cara-cara	

yang	ekstrem.		

Karakter	ini	telah	mendarah	daging	dalam	budaya	masyarakat	Tabbaqé	

yang	 mempengaruhi	 cara	 mereka	 dalam	 merespons	 konflik.	 Ketika	 ada	

gangguan	atau	ancaman	terhadap	keluarga	atau	masyarakat	setempat	maka,	

masyarakat	 Tabbaqé	 cenderung	 merasa	 tertekan	 untuk	 melakukan	

pembalasan.	 Rasa	 harga	 diri	 yang	 tinggi	 dan	 keinginan	 untuk	 membela	

kehormatan	keluarga	membuat	masyarakat	Tabbaqé	lebih	cenderung	untuk	

mengambil	 tindakan	 kekerasan	 sebagai	 respons	 terhadap	 ancaman	 atau	

permasalahan	yang	timbul.	Meskipun	dapat	menjadi	sumber	kebanggaan,	juga	

 
45M.	 Quraish	 Shihab,	 Membumikan	 Al-Qur’an	 Fungsi	 Dan	 Peran	 Wahyu	 Dalam	

Kehidupan	Masyarakat	(Bandung:	Mizan	Pustaka,	2013).	
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dapat	memperburuk	 situasi	 jika	 tidak	 diimbangi	 dengan	 pemahaman	 yang	

lebih	luas	tentang	penyelesaian	konflik	yang	damai	dan	musyawarah.46	

Kesatuan	 yang	 terjalin	 di	 antara	 masyarakat	 Tabbaqé	 bukan	 hanya	

sekadar	 tradisi,	 melainkan	 karakter	 yang	 telah	 mendarah	 daging	 dalam	

kehidupan	mereka.	Karakter	ini	tidak	hanya	memperkuat	ikatan	sosial,	tetapi	

juga	memfasilitasi	penyelesaian	masalah	dengan	cara	bersama.	Ketika	terjadi	

konflik	atau	masalah	personal	di	antara	warga,	masyarakat	Tabbaqé	biasanya	

menunjukkan	reaksi	cepat.	Mereka	merasa	terpanggil	untuk	turun	tangan	dan	

memberikan	 dukungan,	 terlepas	 dari	 apakah	 tindakan	 tersebut	 benar	 atau	

salah	 karena	 adanya	 pandangan	 masyarakat	 setempat	 sebagai	 orang	 yang	

dihormati	 dan	 ditakuti.	 Ini	 menciptakan	 semangat	 kolektif	 yang	 warga	

Tabbaqé	 untuk	 merasa	 berani	 dalam	 membela	 satu	 sama	 lain,	 meskipun	

kadang	 tindakan	 yang	 diambil	 dapat	 berujung	 pada	 kekerasan	 atau	 balas	

dendam.47	

Penulis	 melihat	 betapa	 dalamnya	 rasa	 solidaritas	 dan	 komitmen	

masyarakat	Tabbaqé	terhadap	kampung	mereka.	Dalam	pandangan	mereka,	

setiap	 individu	 adalah	 bagian	 integral	 dari	 kesatuan	 yang	 lebih	 besar.	 Oleh	

karena	 itu	 dengan	 melindungi	 salah	 satu	 anggotanya	 berarti	 melindungi	

martabat	seluruh	kolektif	Tabbaqé.	Karakter	yang	telah	terbangun	ini	menjadi	

 
46Ashar,	 45	Tahun,	Kepolisian	 Sektor	Amali,	Wawancara	 (Taccorong,	 2	 September	

2024).	
47Muhammad	 Syawal,	 19	 Tahun,	 Tokoh	 Pemuda,	Wawancara	 (Tabbaqé	 1	 January,	

2024).	



	

	

92 

pondasi	yang	tak	tergoyahkan,	di	mana	keharmonisan	dalam	kolektif	sangat	

erat	terjalin.			

Perilaku	 tersebut	menimbulkan	pertanyaan	moral	dan	etis,	 terutama	

dalam	 konteks	 ajaran	 agama	 Islam	 dan	 hukum	 negara.	 Tindakan	 yang	

dilakukan	sering	kali	mirip	dengan	main	hakim	sendiri.	Main	hakim	sendiri	

dapat	 dibebani	 pertanggung	 jawaban	 pidana	 atas	 tindakan	 yang	 telah	

dilakukan	 walaupun	 tindakan	 mereka	 bertujuan	 untuk	 pembelaan	 diri.		

Membela	 diri	 dalam	 konteks	 hukum	 merujuk	 Pasal	 170	 KUHP	 mengatur	

tentang	sanksi	hukum	bagi	para	pelaku	kekerasan	terhadap	orang	atau	barang	

di	muka	umum.	Kalau	boleh	dikatakan	pasal	 ini	adalah	gabungan	Pasal	351	

KUHP	 tentang	 penganiayaan	 dan	 Pasal	 55	 KUHP	 tentang	 turut	 serta	

melakukan	 suatu	 perbuatan.	 Namun	 bila	 dibandingkan	 tentulah	 berbeda	

pengertian	ataupun	tujuan	yang	diinginkan	oleh	Pasal	170	KUHP	dengan	Pasal	

351	dan	55	KUHP.	Perlu	ketelitian	dalam	penerapan	pasal	ini	karena	bisa	saja	

menyentuh	ketentuan	pasl	351.48	Oleh	karena	itu,	penting	adanya	bimbingan	

dan	 literasi	 bagi	 masyarakat	 agar	 mereka	 dapat	 memahami	 implikasi	 dari	

tindakan	 masyarakat.	 Dengan	 edukasi	 yang	 tepat,	 masyarakat	 diharapkan	

dapat	menemukan	alternatif	 penyelesaian	konflik	 yang	 lebih	 sesuai	dengan	

nilai-nilai	agama	dan	norma	hukum.			

 
48Sumardi	 Efendi,	 ‘Kejahatan	Main	Hakim	 Sendiri	 (Eigenrichting)	Menurut	Hukum	

Positif	Dan	Fiqh	Jinayah’,	Legalite :	Jurnal	Perundang	Undangan	Dan	Hukum	Pidana	Islam,	5.1	
(2020),	pp.	53–71,	doi:10.32505/legalite.v5i1.1819.	
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Di	sisi	 lain,	karakter	 ini	sudah	sulit	untuk	diubah	karena	masyarakat	

merasa	memiliki	identitas	yang	membedakan	mereka	dari	kampung-kampung	

di	sekitarnya.	Kehadiran	anre	guru	dan	tokoh-tokoh	masyarakat	yang	disegani	

semakin	menguatkan	pandangan	tersebut.	Meskipun	perubahan	bukanlah	hal	

yang	mudah,	 upaya	 untuk	membangun	 kesadaran	 kolektif	 dan	 dialog	 yang	

konstruktif	 dapat	 membuka	 jalan	 menuju	 solusi	 yang	 lebih	 baik,	 tanpa	

kehilangan	esensi	dari	identitas	mereka	sebagai	masyarakat	Tabbaqé.	

Dalam	 hal	 ini	 penulis	 melihat	 betapa	 dalamnya	 rasa	 solidaritas	 dan	

komitmen	mereka	terhadap	satu	kampung.	Dalam	pandangan	mereka,	setiap	

individu	 adalah	 bagian	 integral	 dari	 kesatuan	 yang	 lebih	 besar,	 dan	 untuk	

melindungi	 salah	 satu	 anggotanya	 berarti	 melindungi	 martabat	 Tabbaqé.	

Karakter	yang	telah	terbangun	ini	menjadi	pondasi	yang	tak	tergoyahkan	dan	

keharmonisan	dalam	kolektif	sangat	erat.		

Dalam	 Al-Qur’an	 	 disebutkan	 larangan	 seseorang	 berlaku	 dzalim	

kepada	sesama	manusia	yaitu	QS.	asy-Syura	(42)	ayat	39-43.49	Maka	hal	 ini	

tidak	 lah	boleh	di	 lakukan	sebagai	umat	yang	beragama	 islam	karena	 sama	

halnya	main	 hakim	 sendiri.	 Namun	 kembali	 lagi	 ini	 sudah	 di	 anggap	 suatu	

budaya	dalam	menyelasaikan	konflik.	Oleh	karena	itu	perlunya	bimbingan	dan	

literasi	bagi	masyarakat	sekitar,	dan	juga	tentunya	karakter	ini	sudah	susah	

untuk	 di	 ubah	 karena	 masyarakat	 sudah	 melihat	 melekat	 bahwa	 dirinya	

 
49Efendi,	Kejahatan	Main	Hakim	Sendiri	(Eigenrichting)	Menurut	Hukum	Positif	Dan	

Fiqh	Jinayah,	p	.56.	
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memiliki	pembeda	dengan	dengan	kampung-kampung	di	 sekitarnya	karena	

adanya	 anre	 guru	 hingga	 tokoh-tokoh	 yang	 dikenal	 sebagai	 orang	 yang	

disegani.	

Kesadaran	bagi	pemerintah	desa,	otoritas	agama	dan	masyarakat,	serta	

babinsa	desa	yang	bekerja	sama	dalam	memberi	pemahaman	dan	bimbingan	

kepada	masyarakat.	Sebagai	mana	yang	penulis	tulis	di	halaman	sebelumnya	

bahwa	beberapa	upaya	yang	dilakukan	oleh	pemerintah,	otoritas	agama	dan	

masyarakat.	Dengan	cara	ini,	mereka	terus	melestarikan	nilai-nilai	yang	telah	

ada	 sejak	 lama,	 memperkuat	 rasa	 saling	 memiliki	 dan	 tanggung	 jawab	 di	

antara	 sesama,	 sehingga	 menciptakan	 lingkungan	 yang	 saling	 mendukung	

dalam	menghadapi	berbagai	tantangan.50	

Jika	dilihat	dari	sejarah	dan	awal	mula	terjadinya	ketegangan	di	antara	

masyarakat	 luar	di	mulai	dari	masalah	perbatasan	dan	kepemimpinan	yang	

kuat	ini	mempengaruhi	citra	masyarakat	Tabbaqé.	Ketegasan	dalam	menjaga	

wilayah	 perbatasan	 dan	 kebanggaan	 terhadap	 kekuatan	 militer	 dapat	

menimbulkan	persepsi	negatif.	Memahami	latar	belakang	sejarah	ini	penting	

untuk	 mengatasi	 stigma	 negatif	 yang	 ada	 dan	 untuk	 memperbaiki	 citra	

masyarakat	Tabbaqé	secara	lebih	adil.		

Demikianlah	 segelumit	 latar	 belakang	 terbentuknya	 stigma	 negatif		

mulai	dari	awal,	 sampai	saat	 ini.	 	Keturunan	Tabbaqé	hingga	saat	 ini	masih	

 
50Muhammad	Ali,	59	 tahun,	Kepala	Dusun	Tabbaqé,	Wawancara	 (Tabbaqé,	13	 July	

2024).	



	

	

95 

memegang	peninggalan	nenek	moyangnya	baik	dari	segi	kepemimpinan	dan	

merasa	fanatisme	terhadap	pemerintahannya.	

C. Identitas	Diri	Dan	Kolektif	Warga	Tabbaqé			

1. Stigma	Negatif	Membentuk	Identitas	Masyarakat	Tabbaqé	

	La	 Manna	 berhasil	 memimpin	 kawasannya	 di	 Arung	 Amali	 dengan	

kekuatan	dan	kebijaksanaan	yang	 luar	biasa	untuk	masyarakat	di	Bottoq	e.	

Kepemimpinannya	 yang	 dihormati	 oleh	 masyarakat	 dan	 bahkan	 oleh	 Raja	

Bone	menunjukkan	tingkat	kedewasaan	dan	pengaruh	yang	besar,	meskipun	

posisi	 resmi	 La	 Manna	 tidak	 lebih	 tinggi	 dari	 kepala	 kampung	 di	 daerah	

tersebut.	 La	 Mannaq	 sebagai	 pemimpin	 kampung	 yang	 penuh	 dengan	

keberanian	 dan	 kemampuan	 luar	 biasa,	 terutama	 dalam	 hal	 ketepatan	

tembakan	yang	seolah	didorong	oleh	kekuatan	batin,	memberi	kesan	bahwa	

La	Manna	bukan	hanya	seorang	pemimpin	secara	formal,	tetapi	juga	seorang	

pemimpin	spiritual	dan	militer	yang	sangat	dihormati.			

Pada	 masa	 kepemimpinannya	 La	 Mannaq	 memiliki	 bendera	 yang	

dikenal	dengan	bendera	“Arajang	Manurung”	yang	menjadi	simbol	kesatuan	

dan	kekuatan	bagi	pengikutnya.	Bendera	 ini	bukan	hanya	sekadar	 lambang,	

melainkan	sebuah	warisan	yang	menyatukan	masyarakat	di	bawah	naungan	

La	 Mannaq,	 meskipun	 pada	 akhirnya	 bendera	 tersebut	 tidak	 dapat	

dipertahankan	 setelah	 peristiwa	 yang	 terjadi	 pada	 tahun	 1953	 pada	 masa	

kekacauan	DI/TII.51	

 
	 51Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	
Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone	(Tabbaqé:	tp,	1984),	p.	7.	
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La	 Mannaq	 	 sebagai	 Patriot	 yang	 mewariskan	 kepada	 putra-putri	

keturunannya	 beberapa	 pesan	 yang	merupakan	 sumpah	 ikrar	 	 La	 Mannaq		

kepada	anak	cucunya	antara	lain	sebagai	berikut:			

a. Sesuatu	 hal	 yang	 dikerjakan,	 apakah	 baik	 atau	 buruk,	 harus	 disertai	

kesungguhan	dengan	kesiapsiagaan	menghadapi	konsekwensinya.52	

b. Pesan	dalam	Bahasa	Bugis:		

- Môlaki	Laleng	natomaqkalitutu	(Menempuh	jalan	dengan	berhati–	hati)	

menekankan	pentingnya	komitmen	dan	tanggung	jawab	dalam	setiap	

tindakan.	 Pesan	 tersebut	 mencerminkan	 budaya	 kerja	 keras	 dan	

keseriusan	yang	mendalam	dalam	masyarakat	Tabbaqé,	di	mana	setiap	

keputusan	dan	tindakan	harus	dipertimbangkan	dengan	matang,	serta	

siap	menghadapi	hasilnya,	baik	itu	positif	maupun	negatif.53	

- Môlaki	 lempeq	nato	marala	 soroq	 (menghadapi	banjir	harus	mengala	

mundur)54	menunjukkan	pentingnya	kewaspadaan	dan	strategi	dalam	

menghadapi	tantangan.	Masyarakat	Tabbaqé	diharapkan	untuk	selalu	

berhati-hati	dan	berpikir	strategis	dalam	setiap	langkah	yang	diambil,	

menghindari	risiko	dan	menyesuaikan	diri	dengan	situasi	yang	ada.55	

 
52Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	

Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	6.	
53Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	Tellue	1998-2016,	Wawancara	

(Laccokkong,	27	January	2024).	
54Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	

Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	7.	
55Sanre	(Laccokkong,	27	July	2024).	
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- Narékko	 poléi	 salâga	 mawatangngé,	 rebbako	 nalalo56	 (Jika	 datang	

tenaga	raksasa	atau	penguasa	hindarilah	hingga	sikuat	lintas	berlalu)	

menggambarkan	 nilai	 kekuatan	 dalam	 menghadapi	 masalah.	 Ini	

mencerminkan	sikap	tahan	banting	dalam	menghadapi	situasi	sulit.57	

c. Pesan	dalam	Bahasa	Bugis:			

- Paqkanna	 mawatangé	 ripalippiq	 Bottoq58	 (Pasukan	 Prajurit	 yang	

bertahan	 di	 seputar	 Bottoq	 é)	 dan	 Bélo	 jajareng	 mélle	 ritoqdang	

Baringeng	 (Anak	 muda	 yang	 lahir	 dikaki	 pendakian	 Baringeng)	

menegaskan	 bahwa	 kekuatan	 komunitas	 dan	 rasa	 kebanggaan	

terhadap	tempat	asal.	Ini	mencerminkan	identitas	masyarakat	Tabbaqé	

yang	 kuat	 dalam	 tradisi,	 yang	 menjadi	 sumber	 kekuatan	 dan	

kebanggaan.59	

- Taddanrang	 puli	 léba	 risope	 passiring	 dan	 calowoi	 nainring	 pattawe	

ininnawa60	(Mereka	akan	tetap	tenang	didaerahnya	sendiri	dan	dengan	

bujukan	yang	lembut	adalah	jaminan	perasaan)	pentingnya	keteguhan	

dan	 kedamaian	 dalam	 komunitas.61	 Ini	 menunjukkan	 bahwa	

masyarakat	 Tabbaqé	 menghargai	 stabilitas	 dan	 kedamaian	 dalam	

 
56Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	

Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	7.	
57Sanre	(Laccokkong,	27	July	2024).	
58Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	

Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	7.	
59Abdul	 Majid	 Page,	 67	 Tahun,	 Mantan	 Kepala	 Desa	 Benteng	 Tellue	 1998-2016,	

Wawancara	(Tabbaqé,	5	July	2024).	
60Alimuddin	 Page,	 Buku		 Selayang	 Pandang	 1983/1984	 Desa	 Benteng	 Tellue	

Kecamatan	Ajangale	Kabupaten	Bone,	p.	7.	
61Abdul	Majid	Page,	(Tabbaqé,	5	July	2024).	
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lingkungan	 mereka,	 serta	 pentingnya	 menjaga	 hubungan	 yang	

harmonis	dengan	lembut	dan	penuh	pengertian.	

Pesan-pesan	 inilah	 yang	 ditemukan	 dalam	 sejarah	 sehagai	 hukum	

perjanjian	amanah	putra-putri	daerah	di	desa	Benteng	Tellue	sebagai	pesan	

turun	 temurun	 dari	 leluhurnya.	 Pesan	 tersebut	 mengandung	 makna	 yang	

mendalam	bagi	masyarakat	Tabbaqé	yang	membentuk	identitas	masyarakat	

Tabbaqé.	 Nilai-nilai	 seperti	 kesungguhan,	 kewaspadaan,	 ketahanan,	 dan	

kekuatan	komunitas.62	

Pesan-pesan	 yang	 diwariskan	 oleh	 	 La	 Mannaq	 	 dan	 peristiwa	

kekerasan	 yang	 terjadi	 berkontribusi	 pada	 pembentukan	 stigma	 negatif	

terhadap	masyarakat	Tabbaqé.	Pesan-pesan	yang	menekankan	kewaspadaan,	

ketahanan,	 dan	 kekuatan	 komunitas	 dapat	 memperkuat	 citra	 masyarakat	

sebagai	 kelompok	 yang	 sulit	 didekati	 atau	 kooperatif.	 Ditambah	 dengan	

insiden	 kekerasan,	 ini	 membentuk	 identitas	 masyarakat	 Tabbaqé	 yang	

seringkali	dianggap	negatif	oleh	pihak	luar.	Stigma	ini,	pada	gilirannya,	dapat	

memperburuk	 hubungan	 antara	 masyarakat	 Tabbaqé	 dan	 komunitas	

sekitarnya,	menciptakan	siklus	ketegangan	dan	konflik	yang	terus	berlanjut.	

Menurut	Sanre	pesan-pesan	tersebut	awal	mulanya	sebagai	pesan	bagi	

masyarakat	Tabbaqé	yang	masih	sering	mendapat	serangan	dari	luar	seperti	

konflik	 perbatasan	 wilayah,	 tetapi	 saat	 ini	 sudah	 mendarah	 daging	 bagi	

masyarakat	Tabbaqé.	Artinya,	nilai-nilai	seperti	kewaspadaan,	ketahanan,	dan	

 
62Abdul	Majid	Page	(Tabbaqé,	5	July	2024).	
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kekuatan	komunitas	telah	menjadi	bagian	integral	dari	identitas	masyarakat,	

mempengaruhi	cara	masyarakat	Tabbaqé	dalam	berinteraksi	dengan	sekitar	

dan	memperkuat	citra	mereka,	baik	positif	maupun	negatif.63	Makna	tersebut	

mengalami	 perubahan	 pemahaman	 bagi	 masyarakat	 yang	 membuat	

masyarakat	telalu	solidaritas	dalam	menghadapi	masalah	dan	spontan	untuk	

melakukan	perlawanan.64	

Namun,	 saat	 ini	 masyarakat	 Tabbaqé	 sudah	 mampu	 membedakan	

antara	 aspek	 positif	 dan	 negatif	 dari	 pesan-pesan	 tersebut.	 Dengan	

pemahaman	 yang	 lebih	 dalam	 dalam	 beragama	 dan	 berkembangnya	

kesadaran	sosial,	masyarakat	dapat	lebih	bijaksana	dalam	menerapkan	nilai-

nilai	kewaspadaan,	ketahanan,	dan	kekuatan	komunitas	secara	konstruktif.	Ini	

memungkinkan	 mereka	 untuk	 memperbaiki	 citra	 mereka	 dan	 menjalin	

hubungan	yang	lebih	harmonis	dengan	komunitas	sekitar,	sekaligus	menjaga	

warisan	budaya	nenek	moyangnya.	

2. Persepsi	diri	Masyarakat	Tabbaqé	Masa	Kini	

	 Persepsi	 diri	 masyarakat	 Tabbaqé	 menunjukkan	 pergeseran	 yang	

kompleks	 antara	 mempertahankan	 warisan	 leluhur	 dan	 kebutuhan	 untuk	

beradaptasi	 dalam	 kehidupan	 modern.	 Masyarakat	 Tabbaqé	 berupaya	

menjaga	 identitas	 dan	 nilai-nilai	 budaya	 yang	 diwariskan	 oleh	 generasi	

terdahulu,	 namun	mereka	 juga	 menyadari	 perlunya	 sikap	 bijaksana	 dalam	

 
63Sanre	(Laccokkong,	27	January	2024).	
64Sanre	(Laccokkong,	27	January	2024).	
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bertindak	 agar	 stigma	 yang	 masih	 melekat	 bisa	 hilang.	 Sebagaimana	 yang	

dikatakan	oleh	Ibu	Syakirah:	

Saya	bangga	 lahir	 dan	dibesarkan	di	Tabbaqé,	 karena	menjadi	 suatu	
kehormatan	 bagi	 saya	 ketika	 berada	 di	 luar	 daerah.	 Ketika	 teman-
teman	mengetahui	saya	berasal	dari	Tabbaqé,	mereka	kadang	merasa	
segan	terhadap	saya.	Namun,	ada	kalanya	saya	merasa	kurang	nyaman	
jika	harus	membahas	hal-hal	yang	berkaitan	dengan	sebutan	“kampung	
Texas.65	

	 Dari	perkataan	Ibu	Syakirah	bahwa	ada	kebanggaan	tersendiri	menjadi	

bagian	dari	Tabbaqé,	terutama	karena	nilai-nilai	yang	kuat	dan	keunikan	yang	

dimiliki	 daerah	 ini.	 Namun,	 di	 sisi	 lain,	 ada	 juga	 perasaan	 dilematis	 ketika	

orang	mengaitkan	kampung	halaman	dengan	hal-hal	negatif.	Rasanya	seperti	

di	antara	kebanggaan	dan	keinginan	agar	orang	lain	juga	melihat	sisi	positif	

dari	 tempat	 asal	 kita.	 Tapi	 ada	 juga	 sampai	 saat	 ini	 merasa	 bangga	 atas	

ketenaran	yang	dimiliki	oleh	kampung	Tabbaqé.66	

	 Beberapa	 individu	 menganggap	 bahwa	 identitas	 sebagai	 orang	

Tabbaqé	sebagai	suatu	kebanggaan,	memperkenalkan	diri	dengan	anggapan	

“ditakuti	 oleh	 semua	 orang”	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	 esensi	 nilai	 leluhur.	

Sikap	ini,	sering	kali	dipersepsikan	sebagai	sikap	sombong	dan	semena-mena	

terhadap	orang	 lain.	Selain	 itu,	sebagian	generasi	muda	khususnya	generasi	

alpha	justru	menyalagunakan	ketenaran	tersebut	sebagai	pembenaran	untuk	

perilaku	 yang	 agresif	 atau	 konfrontatif.	 Sebagai	 yang	 dikatakan	 oleh	 Yusril	

salah	satu	tokoh	pemuda:	

 
	 65	Syakirah,	27	Tahun,	Guru	MIN	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
	 66Syakirah	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
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Ko	to	konyyé	deqto	gâga	nana	ma	betta,	tau	yawang	é	mi,	nasaba	koé	
makkulia	 maneng	 ni	 rata-rata	 ma	 pasantren,	 jaji	 nisseng	 bédakan	
upanna	 lô	 ipeddiri	 tauwé.	 Ko	 yawang	 sanging	 anaq-anaq	 sikola	 dêpa	
nisseng	 maja	 magelloé	 jaji	 biasa	 messu	 gempung	 na,	 tapi	 dêto	
nakkomaneng	ro.67	

	Artinya,	orang-orang	di	Dusun	Yawang	(Bottoq)	masih	perlu	mendapat	
bimbingan	 lebih,	 dan	 di	 Dusun	Tabbaqé	 rata-rata	 pemudanya	 sudah	
menempuh	pendidikan	tinggi	(usia	matang)	dan	masuk	pesantren.	Jadi	
memiliki	 pemahaman	 yang	 lebih	 baik	 tentang	 mana	 yang	 baik	 dan	
buruk	serta	kapan	harus	bertindak.	Sementara	itu,	di	Dusun	Yawang,	
banyak	dari	mereka	yang	masih	di	bangku	SMA	dan	belum	sepenuhnya	
memiliki	 pemahaman	 tersebut,	 sehingga	 terkadang	 muncul	 sikap	
kurang	 terkendali	 dan	 kecenderungan	 untuk	 merasa	 lebih	 tinggi	
dibanding	sesamanya.	Namun,	 tentu	saja	 tidak	semua	memiliki	sikap	
seperti	itu.68	

	 Mereka	 percaya	 bahwa	 nilai-nilai	 tersebut	 merupakan	 bagian	 dari	

identitas	 diri	 masyarakat	 Tabbaqé	 yang	 menjadi	 fondasi	 kuat	 dalam	

membangun	 komunitas	 yang	 solid,	 dan	 bentuk	 penghormatan	 terhadap	

leluhur.	Oleh	karena	itu,	penting	untuk	menginterpretasikan	ulang	nilai-nilai	

tersebut	 agar	 sesuai	 dengan	 perkembangan	 zaman.	 Jika	 kita	 melihat	

perjuangan	 di	 masa	 lalu,	 sesungguhnya	 tidak	 ada	 niat	 dari	 mereka	 untuk	

mewariskan	sifat	sombong	atas	identitas,	melainkan	sebuah	pesan	agar	kita	

berhati-hati	dan	bijaksana	dalam	menghadapi	tantangan.	

	 Hal	 tersebut	sudah	dibuktikan	oleh	beberapa	anak	cucu	dari	H.	Page		

yang	 memegang	 wasiat	 dari	 leluhur	 (La	 Mannaq)	 tampaknya	 telah	

memberikan	inspirasi	kuat	bagi	keturunannya	untuk	mencapai	prestasi	yang	

membanggakan	 di	 berbagai	 bidang,	 terutama	 dalam	 dunia	 politik	 dan	

 
	 67Muhammad	 Yusril,	 17	 Tahun,	 Tokoh	 Pemuda,	Wawancara	 (Tabbaqé	 9	 January,	
2024).	
	 68Yusril	(Tabbaqé	9	January,	2025).	
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kepemimpinan	 lokal.	 Kesuksesan	mereka	 dalam	 pendidikan	 hingga	meraih	

gelar	 sarjana	 dan	 keterlibatan	 mereka	 dalam	 politik	 menunjukkan	 bahwa	

nilai-nilai	 kepemimpinan	 dan	 ketekunan	 yang	 diwariskan	 terus	 dijunjung	

tinggi.	Dari	banyaknya	keturunan	yang	berhasil	menjadi	kepala	desa,	anggota	

DPRD,	 bahkan	 hingga	 tingkat	 wakil	 bupati,	 tampak	 bahwa	 pengaruh	 dari	

warisan	La	Mannaq	berperan	penting	dalam	mendorong	anak	cucunya	untuk	

turut	 berkontribusi	 bagi	 masyarakat,	 terutama	 di	 wilayah	 Bone	 dan	

sekitarnya.69		

	 Beberapa	di	 antara	mereka	 telah	 berupaya	untuk	menerapkan	nilai-

nilai	 leluhur	 secara	 lebih	 bijak	 seperti	 yang	 dilakukan	 anak	 cucu	 H.	 Page.	

Mempertahankan	ketangguhan	dan	kewaspadaan	tanpa	perlu	mengisolasi	diri	

dari	 masyarakat	 lain.	 Tokoh-tokoh	 agama	 dan	 masyarakat	 juga	 berusaha	

membimbing	generasi	muda	agar	sikap	tangguh	dan	waspada	bisa	diterapkan	

secara	relevan	seperti	dalam	dunia	pendidikan,	pekerjaan,	ataupun	hubungan	

sosial.			

Tabbaqé	 sebernanya	memiliki	 sikap	 yang	 baik,	 ramah,	 sebagaimana	

yang	dikatakan	oleh	 kepala	 desa	 stigma	 yang	 ada	di	masyarakat	 luar	 tentu	

berbeda	dengan	realitas	yang	ada,	 tapi	hal	 itu	tidak	bisa	di	salahkan	karena	

memang	Tabbaqé	biasa	terlibat	dalam	konflik-konflik	yang	ada	tapi	perlu	di	

garis	bawahi	bahwa	Tabbaqé	yang	sekarang	sudah	berbeda	dengan	yang	dulu	

 
	 69Sitti	Ramlah,	48	tahun,	Masyarakat	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	10	July	2024).	
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sekarang	Tabbaqé	gemar	melukan	kebaikan.70	Sebagaimana	yang	dinyatakan	

oleh	Dengmasikki:	

Riolo	 naq.	 to	 Tabbaq	 kuasai	 Amali	 nappa	 dégaga	 tu	 mélo	 berurusang	
sibawa	 to	 Tabbaq	 nasaba	 mitau	 ki.	 Tapi	 makkokoé	 dêna	 magello	 ni	
atoroqna	kampongna.	Pengagama	maneng.	

Artinya,	Dahulu	kawasan	Amali	di	kuasai	oleh	masyarakat	Tabbaqé,	dan	
tidak	ada	satupun	yang	ingin	berurusan	dengan	mereka.	Tapi	sekarang	
aturan	kampungnya	sudah	baik,	dan	banyak	ahli	agama.71	

Menurut	 Ibu	 Sitti	 Hasmini	 juga	 menyatakan	 bahwa	 gambaran	

masyarakat	 Tabbaqé	 di	 mata	 masyarakat	 luar	 sering	 kali	 tidak	 sesuai	

kenyataan	 yang	 ada.	 Meskipun	 Tabbaqé	 sering	 terlibat	 dalam	 konflik,	 jika	

langsung	 datang	 ke	 Tabbaqé	 menunjukkan	 bahwa	 orang-orangnya	

sebenarnya	 baik	 dan	 ramah.	 Beliau	 menekankan	 bahwa	 Tabbaqé	 saat	 ini	

sudah	 berubah	 dibandingkan	 dengan	 masa	 lalu.	 Sekarang,	 masyarakat	

Tabbaqé	lebih	berfokus	pada	melakukan	kebaikan	dan	membangun	hubungan	

yang	 positif.	 Oleh	 karena	 itu,	 penting	 untuk	 tidak	 hanya	 mengandalkan	

persepsi	 lama,	 tetapi	 juga	 memahami	 perubahan	 yang	 telah	 terjadi	 dalam	

masyarakat	Tabbaqé.72	

	 Dari	hasil	observasi	yang	penulis	lakukan,	penulis	sependapat	dengan	

Bapak	Muhammad	Yamin	 sebagai	Kepala	Desa	Benteng	Tellue	dan	 Ibu	Sitti	

Hasmini	 mengenai	 sikap	 masyarakat	 selama	 penulis	 berada	 di	 lokasi	

 
70Muhammad	Yamin,	36	Tahun,	Kepala	Desa	Benteng	Tellue,		Wawancara	(Tabbaqé,	

1	July	2024).	
	 71Dengmasikki,	60	tahun,	Masyarakat	Desa	Ammessangeng,	Wawancara	(Makassar,	
19	January	2025).	

72Sitti	 Hasmini,	 57	 tahun,	 Anggota	 Majelis	 Ta’lim,	Wawancara	 (Tabbaqé,	 19	 July	
2024).	



	

	

104 

penelitian	yang	juga	merupakan	kampung	halaman	penulis.	Dalam	interaksi	

sehari-hari,	 penulis	 tidak	 pernah	 melihat	 respons	 yang	 kurang	 baik	 dari	

masyarakat	 ketika	 ada	 tamu	 yang	 berkunjung	 ke	 rumah	 mereka.	 Justru	

sebaliknya,	 masyarakat	 Tabbaqé	 dikenal	 sangat	 ramah	 dan	 terbuka,	 selalu	

menjamu	 tamu	 dengan	 penuh	 kehangatan.	 Mereka	 dengan	 senang	 hati	

menyediakan	minuman	dan	makanan,	menciptakan	suasana	yang	akrab	dan	

menyenangkan.73	

	 Masyarakat	Tabbaqé	menyadari	 	bahwa	kekuatan	sejati	bukan	hanya	

terletak	pada	kemampuan	mempertahankan	diri,	dianggap	hebat	oleh	orang	

lain,	 tetapi	 juga	 pada	 kebijaksanaan	 dalam	 beradaptasi	 dan	 menjalin	

komunikasi	 yang	 baik	 dengan	 pihak	 luar.	 Dengan	 demikian,	 mereka	 tidak	

hanya	menjaga	 warisan	 budaya,	 tetapi	 juga	memperbaiki	 citra	masyarakat	

Tabbaqé	di	mata	dunia	luar.	

D. Peran	Identitas	Kolektif	Terhadap	Pola	Keberagamaan	Masyarakat	

Tabbaqé	di	masa	lalu.		

1. Pola	Keberagamaan	di	Masa	Lalu	

Masyarakat	 Tabbaqé	 menunjukkan	 perbedaan	 antara	 keyakinan	

agama	 dan	 praktik	 keagamaan	 sehari-hari	 mereka.	 Meskipun	 masyarakat	

memeluk	 ajaran	 Islam	 sebagai	 bagian	 dari	 identitas	 mereka,	 pelaksanaan	

ajaran	tersebut	dalam	kehidupan	sehari-hari	tidak	selalu	konsisten.		Beberapa	

faktor	 berkontribusi	 pada	 fenomena.	 Kurangnya	 pendidikan	 agama	 dan	

 
	 73Muhammad	Yamin	(Tabbaqé,	1	July	2024).	
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pemahaman	mendalam	tentang	ajaran	Islam	dapat	memengaruhi	bagaimana	

masyarakat	menerapkan	praktik-praktik	agama	seperti	salat,	puasa,	haji	atau	

umrah	dan	zakat.		

Meskipun	masyarakat	Tabbaqé	dikenal	sebagai	kampung	yang	secara	

konsisten	 masyarakatnya	 menunaikan	 ibadah	 haji,	 tapi	 hal	 tersebut	 di	

pandang	 sebelah	 mata	 oleh	 masyarakat	 luar.	 Stigma	 negatif	 tetap	 melekat	

pada	mereka	di	mata	masyarakat	luar,	yang	sering	mengaitkan	komunitas	ini	

dengan	 perilaku	 kriminal,	 sehingga	 menciptakan	 kesenjangan	 antara	 citra	

religius	 mereka	 dan	 pandangan	 masyarakat	 luar.74	 Masyarakat	 Tabbaqé	

menunjukkan	komitmen	yang	kuat	terhadap	kepatuhan	dalam	agama	dengan	

semangat	 tinggi	 dalam	 melaksanakan	 ibadah	 haji	 dan	 umrah.	 Kegiatan	 ini	

mencerminkan	kedalaman	iman	dan	dedikasi	mereka	terhadap	ajaran	Islam.		

Masyarakat	Tabbaqé	masih	kurang	menunjukkan	ketertarikan	untuk	

melaksanakan	 ritual	 ibadah	 di	 masjid.	 Hal	 ini	 terlihat	 dari	 rendahnya	

partisipasi	mereka	dalam	kegiatan	keagamaan	di	masjid,	meskipun	 fasilitas	

ibadah	 sudah	 tersedia,	 yang	bisa	 jadi	disebabkan	oleh	kurangnya	dorongan	

pendidikan	keagamaan	dan	dominasi	adat	serta	tradisi	lokal	dalam	kehidupan	

sehari-hari.75	

Sebagaimana	 pengamatan	 penulis	 beberapa	 tahun	 yang	 lalu,	 saat	

penulis	 kembali	 ke	 kampung	 halaman	 dan	 melakukan	 salat	 berjamaah	 di	

 
74Muhammad	Yamin,	36	Tahun,	Kepala	Desa	Benteng	Tellue,		Wawancara	(Tabbaqé,	

1	July	2024).	
75Sitti	 Hasmini,	 57	 tahun,	 Anggota	 Majelis	 Ta’lim,	Wawancara	 (Tabbaqé,	 19	 July	

2024).	
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masjid,	jumlah	jamaah	sangat	sedikit	dan	hanya	bisa	dihitung	dengan	jari.	Hal	

ini	tidak	mengherankan	karena	penulis	menyaksikan	masyarakat	lebih	banyak	

menghabiskan	waktu	di	kebun	masing-masing,	fokus	pada	aktivitas	pertanian	

yang	 menjadi	 sumber	 penghasilan	 mereka.	 Meskipun	 demikian,	 hal	 ini	

menjadi	perhatian	bagi	masyarakat,	yang	menyadari	pentingnya	keterlibatan	

dalam	kegiatan	keagamaan.			

Kesadaran	ini	muncul	karena	mereka	tidak	ingin	generasi	mendatang	

terjebak	 dalam	 pola	 yang	 sama,	 di	 mana	 kesibukan	 di	 kebun	

mengesampingkan	aspek	spiritual.	Para	orang	tua,	dengan	harapan	agar	anak-

anak	mereka	memiliki	pengetahuan	agama	yang	baik,	berupaya	mengarahkan	

anak-anak	 mereka	 untuk	 bersekolah	 di	 pesantren.76	 Melalui	 pendidikan	 di	

pesantren,	 anak-anak	 tidak	hanya	belajar	 tentang	ajaran	agama,	 tetapi	 juga	

diajarkan	nilai-nilai	moral	 dan	 etika	 yang	penting	dalam	kehidupan	 sehari-

hari.	 	Dengan	pendidikan	agama	yang	 solid,	diharapkan	anak-anak	 ini	 akan	

tumbuh	 menjadi	 individu	 yang	 mampu	 membimbing	 keluarganya	 dan		

masyarakat	sekitar	dalam	menjalani	kehidupan	yang	 lebih	baik,	serta	dapat	

menjalankan	ibadah	dengan	lebih	khusyuk.		

Apa	yang	ditulis	oleh	penulis	berbeda	dengan	apa	yang	dikatakan	oleh	

Hj.	Wataniah.	Menurutnya,	masyarakat	Tabbaqé	sebenarnya	gemar	beribadah.	

Namun,	adanya	nilai-nilai	nenek	moyang	yang	telah	mendarah	daging	dalam	

budaya	 kita	 sebagai	 asli	 Tabbaqé	 sering	 mempengaruhi	 cara	 masyarakat	

 
76Sitti	Ramlah,	48	tahun,	Masyarakat	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	10	July	2024).	
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berperilaku	dalam	berbagai	situasi.	Akibatnya,	pada	saat	terjadi	konflik	atau	

ketegangan	 sosial,	 orang	 Tabbaqé	 sering	 kali	 tampak	 sebagai	 benteng	

pertahanan	 atau	 berada	 di	 garis	 depan,	 berperan	 aktif	 dalam	 menghadapi	

tantangan	 dan	 permasalahan	 yang	 muncul.77	 Tapi	 Perlu	 diingat	 bahwa	

tindakan	orang	Tabbaqé	sering	kali	dilandasi	oleh	niat	baik	sebagaimana	yang	

diturunkan	 dari	 leluhur,	 meskipun	 kadang-kadang	 ini	 tidak	 sepenuhnya	

dipahami	 atau	 diterima	 oleh	 pihak	 luar.	 Masyarakat	 Tabbaqé	 sering	

menghadapi	 kesalahpahaman	 dari	 luar	 yang	 tidak	 sepenuhnya	 memahami	

latar	belakang	budaya	dan	nilai-nilai	yang	mereka	anut.	

Dari	 peristiwa	 keberagamaan	 di	 atas	 ada	 beberapa	 faktor	 yang	

mempenaruhi,	diantara:	

a. Tingkat	 pendidikan	 masyarakat	 setempat	 yang	 rendah	 sering	 kali	

berdampak	 pada	 kemampuan	 individu	 untuk	 memahami	 dan	

mengamalkan	 ajaran	 agama	 secara	 mendalam.	 Ketidaktahuan	 atau	

pemahaman	yang	terbatas	tentang	ajaran	agama	dapat	mengarah	pada	

praktik	yang	 tidak	 sesuai	dengan	prinsip	agama,	 serta	memengaruhi	

sikap	 dan	 perilaku	 sehari-hari.	 Sebagai	 contoh,	 meskipun	 masjid	

berdiri	 megah,	 sering	 kali	 adzan	 tidak	 terdengar	 pada	 setiap	 waktu	

salat	lima	waktu.	Selajutnya	selalu	terjadi	konflik	oleh	masyarakat	luar.	

Hal	ini	mencerminkan	kurangnya	perhatian	atau	pemahaman	tentang	

pentingnya	 pelaksanaan	 syariat	 secara	 konsisten	 dalam	 kehidupan	

 
	 77Wataniah,	63	Tahun,	Tokoh	Masyarakat,	Wawancara	(Tabbaqé,	20	July	2024).	
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sehari-hari.78	 Keberadaan	 masjid	 yang	 megah	 tidak	 selalu	 diiringi	

dengan	 penerapan	 ajaran	 agama	 yang	 menyeluruh,	 menunjukkan	

bahwa	 fasilitas	 fisik	 saja	 tidak	 cukup	 untuk	 memastikan	 praktik	

keagamaan	yang	benar.79	

b. Kondisi	 ekonomi	 dan	 sosial	 juga	 mempengaruhi	 bagaimana	

masyarakat	 mempraktikkan	 kewajibannya	 sebagai	 umat	 yang	

beragama.	 Tekanan	 ekonomi	 atau	 kesibukan	 dalam	 pekerjaan	 bisa	

membuat	 praktik	 keagamaan	 menjadi	 kurang	 teratur.	 Masyarakat	

Tabbaqé	yang	bekerja	sebagai	petani	seringkali	menghadapi	tantangan	

dalam	 menerapkan	 praktik	 keagamaan	 secara	 konsisten.	 Kesibukan	

mereka	 dalam	 mencari	 nafkah	 dan	 melakukan	 pekerjaan	 pertanian	

membuat	mereka	sering	kali	terjebak	dalam	rutinitas	yang	padat.	Hal	

ini	 sering	 kali	 mengakibatkan	 keterlambatan	 atau	 kelalaian	 dalam	

beribadah.		Masyarakat	Tabbaqé	sering	kali	berada	di	rumah	masing-

masing	saat	sore	hari,	setelah	pulang	dari	pekerjaan	kebunnya.	Dalam	

situasi	 ini,	 waktu	 untuk	 beribadah	 menjadi	 terbatas,	 dan	 seringkali	

praktik	keagamaan	tidak	dilaksanakan	dengan	konsisten.80	

2. Transformasi	Ritual	Keagamaan	

Masyarakat	 Tabbaqé	 memiliki	 sejarah	 panjang	 dengan	 kekayaan	

budaya	 yang	 terus	melekat	 dalam	 ingatan	 kolektif	 hingga	 saat	 ini.	 Dahulu,	

 
78Muhammad	Ali,	59	 tahun,	Kepala	Dusun	Tabbaqé,	Wawancara	 (Tabbaqé,	13	 July	

2024).	
79Syakirah,	27	Tahun,	Guru	MIN	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
80Suriadi,	 26	 Tahun,	 Staf	 Desa	 Benteng	 Tellus,	Wawancara	 (Tabbaqé,	 27	 January	

2024).	
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daerah	 ini	 dikenal	dengan	 sebutan	 “Texas”	 yang	menggambarkan	dinamika	

sosialnya	 yang	 unik.	 Seiring	 waktu	 masyarakat	 Tabbaqé	 telah	 mengalami	

perubahan	 signifikan	 dalam	praktik	 keagamaan	mereka.	Walaupun	mereka	

dikenal	 memiliki	 komitmen	 terhadap	 ajaran	 Islam	 sebagai	 bagian	 dari	

identitas	 budaya	 tapi	 implementasi	 ajaran	 agama	 dalam	 kehidupan	 sehari-

hari	 tidak	 selalu	 berjalan	 secara	 konsisten.	 Religiusitas	 dalam	 masyarakat	

tidak	 hanya	 diwujudkan	 melalui	 ritual	 ibadah	 semata,	 tetapi	 juga	 dalam	

berbagai	 aspek	 kehidupan	 lainnya	 yang	 didorong	 oleh	 kekuatan	 spiritual.	

	 Sebelum	 kedatangan	 seorang	 tokoh	 yang	 berperan	 penting	 dalam	

perubahan	 ini,	 masjid	 di	 Tabbaqé	 sering	 kali	 kurang	 dimanfaatkan	 secara	

optimal.	Praktik	 ibadah	berjamaah,	 seperti	 salat	 lima	waktu	di	masjid	 tidak	

selalu	menjadi	kebiasaan	yang	melekat	dalam	kehidupan	masyarakat.		Dengan	

kehadiran	tokoh	Idham	Khalid	terjadi	transformasi	yang	nyata	dalam	praktik	

keagamaan	 masyarakat.	 Melalui	 inisiatif	 dan	 semangat	 yang	 ia	 bawa	

menjadikan	 masjid	 yang	 sebelumnya	 sepi	 kini	 menjadi	 pusat	 aktivitas	

keagamaan	yang	lebih	dinamis.81	

Perubahan	signifikan	dalam	praktik	keagamaan	bisa	terjadi	 tentunya	

dari	 kesadaran	 masyarakat	 itu	 sendiri	 dan	 berkat	 kontribusi	 salah	 satu	

tokoh82	penting	yang	sedang	merantau	ke	Kalimantan	yang	juga	merupakan	

 
81Sudirman,	45	Tahun,	Pengurus	Masjid	Nurul	Huda,	Wawancara	(Tabbaqé,	11	July	

2024).	
	 82Neliwati	and	Rizal,	‘Peran	Tokoh	Agama	Dalam	Meningkatkan	Motivasi	Pelaksanaan	
Keagamaan	Masyarakat’.	



	

	

110 

cucu	 dari	 Alm.	 Alimuddin	 Page	 yang	 bernama	 Idham	 Khalid.	 Sebagaimana	

yang	dikatakan	oleh	Idham	Khalid:		

Saya	 memiliki	 kedua	 orang	 tua	 yang	 selalu	 memberi	 saya	 bekal	
pengetahuan	agama	tapi	dengan	kenalan	saya	jadi	saya	tidak	hiraukan	
pengethuan	itu,	barulah	saya	sadar	ketika	mendapat	beberapa	kajian	
rutin	 di	 dalam	 penjara,	 dan	 pada	 suatu	 ketika	 saya	 merenung	 dan	
sangat	mengkhawatirkan	kampung	halaman	saya,	oleh	karena	itu	saya	
kembali	untuk	melakukan	perbuahan.83	

Tokoh	 ini,	 dulunya	 seorang	 perantau	 di	 Kalimantan	 dan	 kembali	 ke	

kampung	halamannya	dengan	tekad	untuk	membangkitkan	semangat	ibadah	

di	 kampung	halaman.	Kembalinya	 tokoh	 tersebut	 ke	Tabbaqé	 bukan	hanya	

untuk	 siraturahim,	 tetapi	 untuk	mengajak	masyarakat	 agar	 lebih	 konsisten	

dalam	menjalankan	kewajiban	sebagai	umat	Islam.	

Menurut	keterangan	masyarakat	setempat,	kedatangan	Idham	Khalid	

ke	kampung	dan	rutinitasnya	ke	masjid	awalnya	dianggap	 ini	hanyalah	 trik	

untuk	mengajak	ke	hal-hal	yang	tidak	baik	atau	sekadar	untuk	mencari	pujian,	

terutama	 mengingat	 catatan	 kriminal	 yang	 dimilikinya.	 Namun,	 persepsi	

tersebut	berubah	ketika	mereka	menyaksikan	tindakan	nyata	yang	dilakukan	

oleh	Idham	Khalid.		Ia	mulai	dengan	merangkul	anak-anak	kecil	di	kampung	

dengan	memberikan	uang	kepada	mereka	yang	mau	pergi	ke	masjid.	Inisiatif	

ini	 tidak	hanya	menarik	perhatian	anak-anak,	 tetapi	 juga	berhasil	membuat	

masjid	kembali	 ramai	dengan	kehadiran	mereka.	 Idham	Khalid	 tidak	hanya	

memberikan	 uang,	 tetapi	 juga	 memberikan	 nasihat	 dan	 himbauan	 kepada	

 
83Idham	Khalid,	53	Tahun,	Tokoh	Agama,	Wawancara	(Telepon	Samarinda-Bone,	29	

January	2024).	
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anak-anak	untuk	mengajak	orang	tua	mereka.	Ia	menjelaskan	kepada	mereka	

pentingnya	ibadah	dan	kehidupan	spiritual,	mendorong	mereka	untuk	 lebih	

aktif	dalam	kegiatan	keagamaan.84	Tak	hanya	berhenti	di	situ,	Idham	Khalid	

juga	 melakukan	 pendekatan	 langsung	 dengan	 mendatangi	 rumah-rumah	

masyarakat	yang	 jarang	berkunjung	ke	masjid.	Dengan	penuh	kesabaran,	 ia	

mengajak	mereka	untuk	ikut	salat	berjamaah.		

Pendekatannya	 yang	 persuasif	 dan	 penuh	 empati	 membuat	 banyak	

warga	yang	awalnya	skeptis	mulai	terbuka.	Mereka	melihat	bahwa	niat	Idham	

Khalid	 bukanlah	 untuk	 kepentingan	 pribadi,	 melainkan	 untuk	membangun	

kembali	semangat	religius	di	kampung	halamannya.	Dengan	beberapa	waktu	

kemudian,	sikap	masyarakat	terhadap	Idham	Khalid	mulai	berubah.	Mereka	

mulai	 melihatnya	 sebagai	 sosok	 yang	 peduli	 dan	 berkomitmen	 untuk	

meningkatkan	 kehidupan	 spiritual	 di	 kampung.	 Upaya	 dan	 ketekunannya	

dalam	 merangkul	 warga,	 terutama	 anak-anak,	 menunjukkan	 bahwa	

perubahan	positif	bisa	terjadi	meskipun	ada	stigma	di	awal.	Dengan	demikian,	

Idham	 Khalid	 telah	 menjadi	 contoh	 nyata	 bagaimana	 seseorang	 bisa	

berkontribusi	 untuk	 kampungnya,	 meski	 dengan	 latar	 belakang	 yang	 tidak	

sempurna.85	

Setelah	 itu	 Idham	 Khalid	 yang	 sudah	 mendapat	 kepercayaan	 oleh	

masyarakat	 mencerikatakan	 niat	 baiknya	 kepada	 Bapak	 Sudirman,	 yang	

 
	 84Arafah,	47	Tahun,	Tokoh	Masyarakat,	Wawancara	(Tabbaqé,	19	July	2024).	

85Arafah	(Tabbaqé,	19	July	2024).	
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merupakan	tokoh	masyarakat	dan	sangat	peduli	terhadap	aspek	keagamaan	

di	kampung,	 ia	sangat	mendukung	niat	dan	tekad	yang	ingin	dilakukan	oleh	

Bapak	Idham	Khalid.	Bapak	Sudirman	mengungkapkan	bahwa	ia	sejak	 lama	

merasa	 prihatin	 dengan	 keadaan	 di	 kampung	mereka,	 terutama	 dalam	 hal	

keterlibatan	masyarakat	dalam	aktivitas	keagamaan.	Dengan	kehadiran	Bapak	

Idham	Khalid,	ia	merasa	memiliki	teman	sejalan	untuk	melakukan	perubahan	

positif	 yang	 diharapkan	 dapat	 meningkatkan	 kesadaran	 dan	 partisipasi	

masyarakat	dalam	kegiatan	keagamaan.86			

Bapak	 Sudirman	 percaya	 bahwa	 kolaborasi	 antara	 mereka	 akan	

membawa	dampak	 yang	 signifikan.	 Ia	 berharap	 dengan	 upaya	 bersama	 ini,	

masyarakat	akan	lebih	terlibat	dan	menyadari	pentingnya	menjaga	nilai-nilai	

agama	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari.	 Dukungan	 Bapak	 Sudirman	

menunjukkan	betapa	pentingnya	peran	tokoh	masyarakat	dalam	mendorong	

perubahan,	dan	 semangat	 ini	diharapkan	dapat	menginspirasi	 lebih	banyak	

individu	 untuk	 berkontribusi	 dalam	 membangun	 komunitas	 yang	 lebih	

religius.87	

Setelah	 kerjasama	 antara	 Bapak	 Idham	Khalid	 dan	Bapak	 Sudirman,	

beberapa	 masyarakat	 mulai	 aktif	 ke	 masjid	 untuk	 menjalankan	 praktik	

keagamaan.	Meskipun	mereka	sibuk	dengan	pekerjaan	sebagai	petani,	yang	

dulunya	 sering	 mengabaikan	 aspek	 spiritual,	 kini	 mereka	 menyempatkan	

 
86Sudirman,	45	Tahun,	Pengurus	Masjid	Nurul	Huda,	Wawancara	(Tabbaqé,	11	July	

2024).	
87Sudirman	(Tabbaqé,	11	Juni	2024).	
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waktu	untuk	belajar	 agama.	Mereka	diajak	untuk	mempelajari	 bacaan	 salat	

hingga	mengaji,	dan	banyak	orang	tua	yang	tanpa	rasa	malu	belajar	langsung	

dari	Bapak	Idham	Khalid	setelah	salat	berjamaah.	Kesadaran	akan	pentingnya	

pengetahuan	agama	membuat	masyarakat	berkomitmen	untuk	meluangkan	

waktu	meski	dalam	kesibukan	sehari-hari.	

Pemerintah	 desa	 pun	 merasa	 bersyukur	 atas	 kebaikan	 yang	 telah	

dilakukan	 kedua	 tokoh	 tersebut.	 Idham	 Khalid	 menyarankan	 agar	

mengundang	 imam	masjid	 yang	 lebih	 berpengalaman	 yang	 dapat	mengajar	

anak-anak	dan	memimpin	masyarakat	dalam	praktik	keagamaan.	Kemudian	

mengadakan	musyawarah	untuk	membahas	usulan	tersebut,	dan	masyarakat	

menyambut	 baik	 ide	 itu.	 Akhirnya,	 seorang	 imam	masjid	 didatangkan,	 dan	

kedatangannya	 diterima	 dengan	 antusias	 oleh	 warga.	 Masjid	 pun	 menjadi	

ramai,	baik	saat	salat	berjamaah	maupun	saat	belajar	mengaji	bersama	imam,	

baik	 di	 waktu	 subuh	maupun	 setelah	 salat	magrib.	 	 Selain	 itu,	 masyarakat	

mulai	 menunjukkan	 perhatian	 lebih	 dalam	 praktik	 keagamaan	 mereka,	

terlihat	dari	kepadatan	masjid	yang	selalu	ramai.	Anak-anak	diizinkan	untuk	

belajar	mengaji,	dan	banyak	di	antara	mereka	berhasil	menghafal	beberapa	juz	

Al-Qur’an	.88		

Tidak	 sampai	 di	 situ,	 Idham	 Khalid	 juga	 sering	 memanggil	 teman-

temannya	dari	 jamaah	 tabligh	untuk	datang	ke	kampungnya.	Meskipun	ada	

beberapa	pertanyaan	dan	skeptisisme	di	antara	masyarakat	mengenai	apakah	

 
88Muhammad	Ali	(Tabbaqé,	13	July	2024).	
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mereka	bisa	membawa	perubahan	di	Tabbaqé,	yang	dulunya	dikenal	sebagai	

“kampung	Texas,”	semangat	untuk	bertransformasi	tetap	kuat.			

Kehadiran	 anggota	 jamaah	 tabligh	 ini	 membantu	 meningkatkan	

kesadaran	dan	pemahaman	masyarakat	tentang	agama.	Mereka	mengadakan	

kegiatan	 rutin	 seperti	 pengajian,	 diskusi,	 dan	 pelatihan	 keagamaan	 yang	

melibatkan	 berbagai	 kalangan,	 termasuk	 anak-anak	 dan	 orang	 dewasa.	

Meskipun	 ada	 keraguan	 awal,	 perlahan-lahan	masyarakat	mulai	merasakan	

dampak	positif	dari	upaya	bersama	ini.			Dengan	dukungan	dan	kerjasama	yang	

solid,	 Tabbaqé	 berangsur-angsur	 berubah	 menjadi	 kampung	 yang	 lebih	

religius	dan	harmonis,	jauh	dari	stigma	negatif	yang	pernah	ada.	Upaya	Idham	

Khalid	 dan	 jamaah	 tabligh	 membawa	 harapan	 baru	 bagi	 masyarakat,	

menandai	langkah	awal	menuju	perubahan	yang	lebih	baik.89	

Telah	 terjadi	 transformasi	 spirtual	 di	 kalangan	masyarakat	di	 tandai	

dengan	 sikap	 dan	 perilaku	 masyarakat	 yang	 dulunya	 gemar	 mekakukan	

kekerasan	 maupun	 pencurian	 mulai	 menurun,	 dan	 masyarakat	 yang	 aktif	

dalam	melakukan	perubahan	yang	lebih	baik.	Masjid,	yang	kini	aktif	walaupun	

sering	ke	kebun.	Di	masjid	pun	dipergunakan	kegiatan	keagamaan	dan	sosial	

berfungsi	 sebagai	 pusat	 untuk	 pembelajaran	 dan	 perubahan	 positif	 yang	

mengarahkan	masyarakat	Tabbaqé	untuk	hidup	sesuai	dengan	ajaran	Islam.	

Dengan	 penerapan	 nilai-nilai	 ini	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari,	 masyarakat	

 
89Arafah	(Tabbaqé,	19	July	2024).	
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kini	 lebih	 fokus	 pada	 membangun	 hubungan	 baik	 dengan	 tetangga	 dan	

menciptakan	lingkungan	yang	lebih	aman	dan	saling	mendukung.	

E. Peran	Tokoh	masyarakat	dan	Otoritas	Agama	

1. Peran	 tokoh	masyarakat	 setempat	 dan	 otoritas	 agama	 terhadap	

pola	kehidupan	keagamaan	dan	spiritualitas	masyakarat	Tabbaqé			

	 Dalam	 kehidupan	 masyarakat	 Tabbaqé,	 sering	 terjadi	 ketegangan	

antara	kepatuhan	terhadap	ibadah	(ritual)	dan	kehidupan	sosial	sehari-hari.	

Banyak	 individu	 yang	 sangat	 taat	 dalam	 melaksanakan	 ritual	 keagamaan,	

seperti	salat	berjamaah,	puasa,	dan	zakat	yang	menunjukkan	dedikasi	tinggi	

terhadap	ajaran	agama.	Namun,	sering	kali	ada	kekurangan	dalam	menjalin	

hubungan	sosial	yang	harmonis	dengan	lingkungan	sekitar.			

	 Kepatuhan	 yang	 mendalam	 terhadap	 ibadah	 (ritual)	 bisa	 membuat	

beberapa	 individu	 cenderung	 lebih	 fokus	 pada	 aspek	 spiritual,	 sementara	

interaksi	 sosial	 mereka	 pada	 masyarakat	 lain	 mungkin	 tidak	 sepenuhnya	

selaras	 dengan	 nilai-nilai	 keagamaan.	 Misalnya,	 sikap	 atau	 tindakan	 yang	

kurang	sesuai	dengan	prinsip-prinsip	keagamaan	dalam	interaksi	sosial	dapat	

menimbulkan	 ketegangan	 atau	 konflik	 dalam	 komunitas.90	

Ketidakseimbangan	ini	sering	kali	mengakibatkan	isolasi	sosial	atau	hubungan	

yang	 kurang	 harmonis	 dengan	 tetangga	 dan	 anggota	 masyarakat	 lainnya.		

Untuk	 mengatasi	 ketidakseimbangan	 ini,	 penting	 untuk	 mengintegrasikan	

nilai-nilai	keagamaan	dalam	kehidupan	sosial	sehari-hari.	

 
90Wataniah,	63	Tahun,	Tokoh	Masyarakat,	Wawancara	(Tabbaqé,	20	July	2024).	
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	 Masyarakat	 Tabbaqé	 perlu	 berusaha	 menerapkan	 prinsip-prinsip	

seperti	 kejujuran	 dan	 saling	 menghormati	 dalam	 interaksi	 mereka.	

Meningkatkan	 kesadaran	 melalui	 literasi	 agama	 dan	 membuka	 saluran	

komunikasi	 dapat	 membantu	 menciptakan	 hubungan	 sosial	 yang	 lebih	

harmonis	dan	saling	mendukung,	sehingga	mendukung	keseimbangan	antara	

kepatuhan	ibadah	dan	kehidupan	sosial.91	

	 Di	sinilah	peran	tokoh	masyarakat	dan	otoritas	agama	sangat	penting	

dalam	mengatasi	ketidakseimbangan	antara	kepatuhan	ibadah	dan	kehidupan	

sosial	di	masyarakat	Tabbaqé.	Tokoh	masyarakat	dan	otoritas	agama	berperan	

kunci	dalam	menjembatani	gap	antara	praktik	keagamaan	dan	interaksi	sosial.	

Keduanya	memiliki	peran	yang	berbeda	dengan	tujuan	yang	sama,	yaitu:	

a) Tokoh	masyarakat		

Tokoh	 masyarakat	 sering	 kali	 bertindak	 sebagai	 panutan	 dan	

pemimpin	yang	memberikan	contoh	bagaimana	mengintegrasikan	nilai-nilai	

keagamaan	dalam	kehidupan	sosial.	Tokoh	masyarakat	harus	menunjukkan	

bahwa	kepatuhan	terhadap	ibadah	tidak	hanya	terwujud	dalam	ritual	tetapi	

juga	dalam	cara	berinteraksi	dan	berperilaku	sehari-hari.			

Selain	 itu,	 tokoh	 masyarakat	 dapat	 memfasilitasi	 pendidikan	 agama	

yang	lebih	luas.	Tokoh	masyarakat	menyelenggarakan	kajian	dan	diskusi	yang	

tidak	hanya	fokus	pada	aspek	ritual	ibadah	tetapi	juga	pada	penerapan	nilai-

nilai	 agama	 dalam	 hubungan	 sosial.	 Ini	 membantu	 anggota	 masyarakat	

 
91Sitti	Hasmini	(Tabbaqé,	19	July	2024).	
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Tabbaqé	 memahami	 bahwa	 ajaran	 agama	 mencakup	 seluruh	 aspek	

kehidupan,	 termasuk	 bagaimana	 berinteraksi	 dengan	 orang	 lain	 dengan	

penuh	kasih	dan	hormat.92		

Muhammad	 Ali	 menyatakan	 bahwa	 sebagai	 tokoh	 masyarakat,	 kita	

harus	 selalu	 berusaha	 untuk	 berbicara	 dengan	 cara	 damai	 dalam	

menyelesaikan	 masalah.	 Ia	 juga	 mengingatkan	 bahwa	 setiap	 kali	 kita	

melakukan	 kesalahan,	 kita	 harus	 siap	 menghadapi	 konsekuensi,	 seperti	

kemungkinan	penjara	dan	dampaknya	terhadap	keluarga	kita.93	

Jadi,	 masyarakat	 Tabbaqé	 akan	 berpikir	 dua	 kali	 sebelum	 terlibat	

dalam	 tindak	 kejahatan,	 mengingat	 pentingnya	 menyelesaikan	 masalah	

dengan	 damai	 dan	 konsekuensi	 serius	 dari	 kesalahan	 yang	 dapat	

memengaruhi	 diri	 mereka	 dan	 keluarga.	 Kesadaran	 ini	 diharapkan	 dapat	

mendorong	perilaku	yang	lebih	bertanggung	jawab	dan	mencegah	terjadinya	

tindakan	kriminal.	

Kepala	 desa	 akan	 terjun	 langsung	 dalam	 menangani	 setiap	 tindak	

kejahatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 masyarakat	 Tabbaqé.	 Dengan	 turun	 tangan	

secara	 pribadi,	 kepala	 desa	 bertujuan	 untuk	 memberi	 nasihat	 kepada	

masyarakatnya,	 serta	 untuk	 memberikan	 solusi	 yang	 tepat	 dalam	

menyelesaikan	 masalah.	 Pendekatan	 ini	 diharapkan	 dapat	 mencegah	

terulangnya	tindakan	kriminal.94	

 
92Suriadi,	26	Tahun,	Staf	Desa	Benteng	Tellus,	Wawancara	(Tabbaqé,	16	July	2024).	
93Muhammad	Ali	(Tabbaqé,	13	July	2024).	
94Muhammad	Yamin,	36	Tahun,	Kepala	Desa	Benteng	Tellue,		Wawancara	(Tabbaqé,	

1	July	2024).	
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Hadirnya	 Babinsa	 di	 desa-desa	 sangat	membantu	 pemerintah	 dalam	

menyelesaikan	konflik	yang	terjadi	di	masyarakat	Tabbaqé.	Pembinaan	yang	

diberikan	membuat	masyarakat	 lebih	waspada	dan	 takut	 untuk	melakukan	

keributan,	 karena	 mereka	 sadar	 akan	 konsekuensi	 hukum	 yang	 mungkin	

dihadapi,	termasuk	resiko	penjara.	Babinsa	secara	rutin	berkoordinasi	dengan	

kepala	 desa,	 dan	 sesekali	 mengadakan	 seminar	 di	 desa	 mengenai	 isu-isu	

penting	 seperti	 narkoba	 dan	 bahaya	 lainnya.	 Seminar	 ini	 bertujuan	 untuk	

meningkatkan	 kesadaran	 masyarakat	 tentang	 dampak	 negatif	 perilaku	

menyimpang	 dan	 memberikan	 informasi	 yang	 berguna	 untuk	 mencegah	

masalah	 di	 masa	 depan.	 Dengan	 adanya	 kolaborasi	 antara	 Babinsa,	

pemerintah	desa,	dan	masyarakat,	situasi	di	Tabbaqé	semakin	kondusif,	dan	

masyarakat	 lebih	 terdorong	 untuk	 menjaga	 keamanan	 dan	 ketertiban	 di	

lingkungan	 mereka.	 Upaya	 ini	 menciptakan	 rasa	 saling	 percaya	 dan	

memperkuat	solidaritas	dalam	masyarakat.95	

Masyarakat	 telah	sepakat	untuk	meyelenggarakan	suatu	pesta	setiap	

tahun	sebagai	tanda	kesyukuran	terhadap	hasil	kerja	keras	petani	yang	dan	

sebagai	sarana	untuk	menunjukkan	nilai-nilai	positif,	sehingga	dapat	merubah	

pandangan	 masyarakat	 luar	 tentang	 mereka	 karena	 pada	 pesta	 tersebut	

mengudang	seluruh	masyarakat	luar	tanpa	terkecuali.96	Acara	ini	melibatkan	

berbagai	elemen	masyarakat	dari	berbagai	daerah,	dan	seringkali	diisi	dengan	

 
95Ashar,	 45	Tahun,	Kepolisian	 Sektor	Amali,	Wawancara	 (Taccorong,	 2	 September	

2024).	
96Syakirah,	27	Tahun,	Guru	MIN	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	30	January	2024).	



	

	

119 

pertunjukan	seni,	olahraga,	dan	budaya	lokal	seperti	mappadendang	.	Dengan	

demikian,	 pesta	 panen	 tidak	 hanya	 menjadi	 ajang	 berkumpul,	 tetapi	 juga	

merupakan	kesempatan	untuk	mengedukasi	masyarakat	luar	tentang	stigma	

negatif	yang	sudah	berubah.	Penulis	berharap	bahwa	dengan	upaya	ini,	stigma	

negatif	akan	semakin	pudar	dan	masyarakat	Tabbaqé	dapat	dikenal	lebih	baik	

di	mata	publik.97	

Tokoh	masyarakat	 juga	memainkan	 peran	 penting	 sebagai	mediator	

dalam	 menyelesaikan	 konflik	 sosial.	 Mereka	 menggunakan	 pendekatan	

berbasis	 nilai	 agama	 untuk	 menengahi	 perselisihan	 dan	 mempromosikan	

perdamaian.	 Dengan	mengedepankan	 prinsip-prinsip	 tidak	 semua	masalah	

atau	 konflik	 diselesaikan	 dengan	 kepala	 panas	 tetapi	 dalam	 meyelasaikan	

suatu	konflik	harus	secara	kekeluargaan,	adil	dan	tanpa	ada	kekerasan.	

b) Otoritas	Agama	

Idham	Khalid,	sebagai	otoritas	agama	memainkan	peran	kunci	dalam	

memperbaiki	 dan	 menguatkan	 praktik	 ibadah	 di	 masyarakat.	 Salah	 satu	

langkah	penting	yang	diambil	adalah	mendatangkan	imam	untuk	memimpin	

salat	berjamaah.	Kehadiran	imam	yang	berkualitas	98membantu	memastikan	

bahwa	 praktik	 salat	 berjamaah	 dilakukan	 dengan	 baik	 dan	 sesuai	 dengan	

ajaran	Islam.	Ini	tidak	hanya	memperkuat	aspek	ritual	keagamaan	tetapi	juga	

meningkatkan	keterlibatan	masyarakat	dalam	kegiatan	masjid.99		

 
97Muhammad	Yamin	(Tabbaqé,	1	July	2024).	
98Sanre,	50	Tahun,	Mantan	Sekertaris	Desa	Benteng	 tellue	1998-2016,	Wawancara	

(Tabbaqé,	27	January	2024).	
99Idham	Khalid	(Telepon	Samarinda-Bone,	29	January	2024).	
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Selain	 itu,	 kehadiran	 jamaah	 tabligh,	 yang	 sering	 diundang	 untuk	

memberikan	 nasihat	 dan	 ceramah,	 juga	 berperan	 penting.	 Jamaah	 tabligh	

dikenal	 karena	 upayanya	 dalam	 menyebarluaskan	 ajaran	 Islam	 secara	

mendalam	 dan	 komprehensif.	 Jamaah	 tabligh	 sering	 memberikan	 ceramah	

yang	fokus	pada	peningkatan	spiritualitas,	etika,	dan	tata	cara	ibadah.	Dengan	

memberikan	pengajaran	yang	bersifat	praktis	dan	berbasis	pada	pengalaman	

langsung,	 jamaah	 tabligh	 membantu	 masyarakat	 Tabbaqé	 memahami	 dan	

mengamalkan	ajaran	agama	dengan	lebih	baik.100		

Kehadiran	 jamaah	 tabligh	 juga	 membantu	 mengatasi	 stigma	 negatif	

yang	 mungkin	 ada	 terhadap	 masyarakat	 Tabbaqé	 dari	 masyarakat	 luar.	

Melalui	kegiatan	ceramah	dan	nasihat	yang	mereka	berikan,	 jamaah	 tabligh	

berusaha	untuk	memperbaiki	citra	masyarakat	Tabbaqé	dengan	menunjukkan	

komitmen	 mereka	 terhadap	 prinsip-prinsip	 Islam	 yang	 positif.	 Mereka	

membantu	masyarakat	Tabbaqé	untuk	membangun	reputasi	yang	lebih	baik	

dan	meningkatkan	hubungan	dengan	komunitas	luar.	

Oleh	 karena	 itu,	 tokoh	 masyarakat	 dan	 otoritas	 agama	 membantu	

menciptakan	 keseimbangan	 antara	 kepatuhan	 ibadah	 dan	 interaksi	 sosial.	

Tokoh	masyarakat	mengimplementasikan	nilai-nilai	agama	dalam	kehidupan	

sehari-hari	 dan	 interaksi	 sosial,	 sementara	 otoritas	 agama	 memberikan	

pendidikan	dan	bimbingan	yang	mendalam	mengenai	ajaran	Islam.	Kolaborasi	

 
100Muhammad	Bisri	Mustofa,	‘Gerakan	Dakwah	Jama’ah	Tabligh	di	Kalangan	Wanita	

Dalam	 Pembinaan	 Keluarga	 Muslim’,	 Mau’idhoah	 Hasanah:	 Jurnal	 Dakwah	 Dan	 Ilmu	
Komunikasi,	 1.	 1	 (2019)	 https://media.neliti.com/media/publications/503621-none-
6b10d905.	
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mereka	 memperkuat	 komitmen	 spiritual	 masyarakat	 Tabbaqé	 dan	

memperbaiki	kualitas	hubungan	sosial	serta	citra	mereka	di	mata	masyarakat	

luar.101	

2. Aktivitas	Keagamaan	di	Masjid		

Masjid	 memiliki	 peran	 penting	 sebagai	 pusat	 urun	 rembuk	 dan	

peningkatan	 kesejahteraan	 umat,	 termasuk	 dalam	 bidang	 ekonomi,	

pendidikan,	 dan	 sosial.	 Masjid	 juga	 berfungsi	 sebagai	 mediator	 untuk	

meningkatkan	ibadah	kepada	Allah	swt.	(hablumminallah)	dan	menciptakan	

hubungan	 sosial	 yang	 baik.	 Masjid	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	

pembentukan	kehidupan	sosial	yang	religius,	yang	mencakup	persiapan	dan	

pelaksanaan	tujuan	besar	umat	Islam,	dakwah	islamiah.102	

Aktivitas	 keagamaan	 di	 masjid	 Tabbaqé	 saat	 ini	 sangat	 dinamis	 dan	

mencerminkan	keterlibatan	mendalam	masyarakat	dalam	kehidupan	spiritual	

mereka.	 Ketika	 imam	 masjid	 hadir	 di	 desa,	 antusiasme	 masyarakat	 untuk	

beribadah	meningkat	secara	signifikan.	Kehadiran	 imam	membawa	dampak	

positif,	mendorong	masyarakat	untuk	lebih	aktif	dalam	melaksanakan	ritual	

ibadah	 seperti	 salat	 berjamaah.	 Ini	menunjukkan	 betapa	 pentingnya	 peran	

pemimpin	 agama	 dalam	 membimbing	 dan	 memotivasi	 komunitas	 untuk	

terlibat	lebih	dalam	dalam	praktik	keagamaan.		

 
101Idham	Khalid	(Telepon	Samarinda-Bone,	29	January	2024).	
102Muh	Alfian	Hayadi	and	others,	‘Use	Of	Mosque	Space	A	Study:	Religious	Activities	

To	Optimize	The	Role	And	Function	Of	The	Mosque’,	 Jurnal	Studi	 Islam	Lintas	Negara,	5.	2	
(2023),	63–70	[accessed	14	August	2024].	
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Selain	 salat	 berjamaah,	 masjid	 juga	 menjadi	 pusat	 berbagai	 kegiatan	

keagamaan,	seperti:	

a) Kelas	Mengaji	

Salah	satu	aspek	penting	dari	penggunaan	masjid	adalah	kelas	mengaji,	

yang	 memainkan	 peran	 kunci	 dalam	 pengembangan	 pemahaman	 dan	

keterampilan	membaca	Al-Qur’an		di	kalangan	orang	dewasa	dan	anak-anak.		

Kelas	mengaji	di	masjid	dirancang	untuk	melayani	berbagai	kelompok	usia.103	

Untuk	 orang	 tua,	 kelas	 ini	 dimulai	 dengan	 pengajaran	 dasar	

menggunakan	buku	Iqra.	Buku	Iqra	dirancang	untuk	membantu	mempelajari	

huruf-huruf	Arab	dan	membaca	secara	bertahap	hingga	mampu	membaca	Al-

Qur’an	 	 dengan	 fasih.	 Pengajaran	 ini	 bertujuan	 untuk	 memberikan	

keterampilan	 membaca	 yang	 baik	 dan	 memperdalam	 pemahaman	 mereka	

terhadap	teks	suci.	

Sementara	itu,	menurut	imam	masjid	menyatakan	bahwa	untuk	anak-

anak	diikutsertakan	dalam	kelas	yang	juga	berfokus	pada	pembelajaran	tajwid	

dan	 tafsir.	 Tajwid	 adalah	 ilmu	 yang	mengajarkan	 cara	 membaca	 Al-Qur’an		

dengan	 benar,	mengikuti	 aturan	 pelafalan	 yang	 tepat.	 Pembelajaran	 tajwid	

membantu	 anak-anak	 untuk	membaca	Al-Qur’an	 	 dengan	pengucapan	 yang	

akurat,	memperbaiki	pelafalan	mereka,	dan	memahami	makna	di	balik	bacaan	

mereka.	 	 Selain	 tajwid,	 kelas	 juga	mengajarkan	 tafsir,	 yaitu	 penjelasan	 dan	

interpretasi	 ayat-ayat	 Al-Qur’an	 .	 Dengan	 memahami	 tafsir,	 anak-anak	

 
103Al-Muqoddas,	26	Tahun,	Imam	Salat	Masjid	Nurul	Huda,	Wawancara	(Tabbaqé,	31	

January	2024).	
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mendapatkan	wawasan	lebih	dalam	mengenai	konteks	dan	makna	ayat-ayat	

tersebut,	 yang	membantu	mereka	 dalam	mengaplikasikan	 ajaran	 Al-Qur’an		

dalam	kehidupan	sehari-hari.104	

Melalui	 pendidikan	 ini,	 anak-anak	 tidak	 hanya	 belajar	 membaca	 Al-

Qur’an		tetapi	juga	diajarkan	untuk	menghafal	ayat-ayatnya.	Program	hafalan	

ini	 sering	 kali	 dirancang	 dengan	 metode	 yang	 sistematis	 dan	 mendukung	

kemampuan	anak-anak	untuk	mengingat	dan	melafalkan	ayat-ayat	Al-Qur’an		

dengan	 baik.	 Kelas	 mengaji	 di	 masjid	 Tabbaqé	 memainkan	 peran	 penting	

dalam	 pendidikan	 agama,	 memfasilitasi	 perkembangan	 keterampilan	

membaca	Al-Qur’an		baik	bagi	orang	dewasa	maupun	anak-anak.	

b) Kajian	Agama	

Sebelum	 membahas	 kegiatan	 di	 masjid	 Tabbaqé,	 penting	 untuk	

diketahui	 bahwa	 setelah	 masyarakat	 mulai	 aktif	 melaksanakan	 salat	

berjamaah,	 masyarakat	 juga	 berinisiatif	 untuk	 memperbarui	 arsitektur	

masjid.	 Dulu,	 masjid	 Tabbaqé	 memiliki	 desain	 tradisional.	 Masyarakat	

setempat,	yang	kini	semakin	bersemangat	dalam	ibadah,	memutuskan	untuk	

melakukan	 renovasi	 masjid.	 Proses	 ini	 melibatkan	 partisipasi	 aktif	 dari	

seluruh	 masyarakat	 Tabbaqé,	 dengan	 membangun	 masjid	 bersama-sama	

sebagai	simbol	kerjasama	dan	dedikasi.	Dana	untuk	renovasi	diperoleh	dari	

 
104Idham	Khalid,	53	Tahun,	Tokoh	Agama,	Wawancara	(Telepon	Samarinda-Bone,	29	

January	2024).	
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sumbangan	 masyarakat,	 menunjukkan	 solidaritas	 dan	 komitmen	 mereka	

terhadap	pembaruan	rumah	ibadah	mereka.105			

Dengan	 pembaruan	 ini,	 masjid	 tidak	 hanya	 memperbaiki	 fasilitas	

fisiknya	tetapi	juga	menyesuaikan	diri	dengan	kebutuhan	dan	perkembangan	

masyarakat	 yang	 semakin	 berorientasi	 pada	 praktik	 keagamaan	 dan	 sosial.	

Renovasi	 ini	 merupakan	 bagian	 dari	 upaya	 mereka	 untuk	 menciptakan	

lingkungan	ibadah	yang	lebih	baik	dan	mendukung	kegiatan	keagamaan	yang	

semakin	aktif.106	

Kajian	agama	biasa	dilakukan	setelah	salat	subuh	dan	magrib.	Kajian	

ini	 dirancang	 untuk	 memperdalam	 pemahaman	 tentang	 ajaran	 Islam,	

memberikan	nasihat	spiritual,	dan	membahas	 isu-isu	 terkini	dari	perspektif	

agama.	Setelah	salat	subuh,	kajian	dimulai	dengan	pembacaan	satu	hadist	oleh	

imam	masjid.	Hadist	tersebut	kemudian	dijelaskan	secara	rinci,	memberikan	

pemahaman	 mendalam	 tentang	 konteks	 dan	 aplikasinya	 dalam	 kehidupan	

sehari-hari.107	Penjelasan	ini	membantu	jamaah	untuk	lebih	memahami	ajaran	

Islam	dan	bagaimana	mengimplementasikannya	dalam	kehidupan	mereka.			

Sedangkan	 untuk	 kajian	 setelah	 salat	 magrib,	 kegiatan	 ini	 biasanya	

diadakan	 hanya	 ketika	 ada	 jamaah	 tabligh	 yang	 datang	 untuk	memberikan	

ceramah.	 Ceramah	 ini	 sering	 kali	meliputi	 berbagai	 topik	 agama,	 termasuk	

 
105Sudirman,	45	Tahun,	Pengurus	Masjid	Nurul	Huda,	Wawancara	(Tabbaqé,	11	July	

2024).	
106Al-Muqoddas	(Tabbaqé,	31	January	2024).	
107Sitti	Ramlah,	48	tahun,	Masyarakat	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	10	July	2024).	
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perbaikan	 spiritual,	 etika	 Islam,	 dan	 implementasi	 ajaran	 agama	 dalam	

kehidupan	 sehari-hari.	 Kehadiran	 jamaah	 tabligh	 memberikan	 perspektif	

tambahan	dan	mendalam	mengenai	praktik	keagamaan,	serta	menginspirasi	

jamaah	untuk	menerapkan	ajaran	Islam	secara	lebih	efektif.108	

Kajian	agama	juga	sering	dilakukan	oleh	ibu-ibu	majelis	ta’lim.	Majelis	

ta’lim	 ini	 merupakan	 kelompok	 yang	 berfokus	 pada	 pendidikan	 dan	

pembelajaran	 agama	 bagi	 wanita,	 dan	 mereka	 memainkan	 peran	 penting	

dalam	 meningkatkan	 pemahaman	 agama	 di	 kalangan	 ibu-ibu	 dan	 wanita	

dalam	komunitas.	

Kajian	 oleh	 ibu-ibu	 majelis	 ta’lim	 diadakan	 seminggu	 sekali,	 yang	

berfokus	 pada	 materi-materi	 dasar	 dalam	 Islam.	 Materi	 yang	 dibahas	

mencakup	topik-topik	penting	seperti	taharah	(bersuci),	memandikan	mayat,	

dan	dzikir-dzikir.	Kegiatan	 ini	sangat	berharga	dalam	meningkatkan	 literasi	

agama	di	kalangan	wanita.	Dengan	membahas	materi	dasar	yang	mendalam	

dan	aplikatif,	ibu-ibu	majelis	ta’lim	membantu	anggota	komunitas	memahami	

dan	 menerapkan	 ajaran	 Islam	 dengan	 lebih	 baik.	 Kajian	 rutin	 ini	 juga	

memperkuat	rasa	komunitas	dan	dukungan	sosial,	menciptakan	lingkungan	di	

mana	 anggota	 masyarakat	 dapat	 belajar	 dan	 berkembang	 secara	 spiritual	

bersama.109	

 
108Al-Muqoddas,	26	Tahun,	Imam	Salat	Masjid	Nurul	Huda,	Wawancara	(Tabbaqé,	31	

January	2024).	
109Sitti	 Hasmini,	 57	 tahun,	 Anggota	 Majelis	 Ta’lim,	Wawancara	 (Tabbaqé,	 19	 July	

2024).	
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c) Tempat	kegitaan	kebudayaan	

Lebih	jauh	lagi,	masjid	di	Tabbaqé	sering	menjadi	tempat	untuk	kegiatan	

kebudayaan	atau	perayaan	hari	besar	Islam	seperti,	maulid	Nabi	Muhammad	

saw,	Isra’	Mi’raj,	dan	Tahun	Baru	Hijriah	(1	Muharram)	dilaksanakan	dengan	

meriah	dan	penuh	makna.	Kegiatan	ini	memperkuat	identitas	komunitas	dan	

menyatukan	 masyarakat	 dalam	 merayakan	 momen-momen	 penting	 dalam	

kalender	Islam.		Menurut	Ibu	Sitti	Hasmini	menyatakan	bahwa:	

Perayaan	hari-hari	besar	Islam	seperti.	 	Maulid	Nabi,	diadakan	dengan	
pembacaan	 sirah	 Nabi,	 dan	 dzikir	 bersama.	 Masyarakat	 berkumpul	
untuk	 mendengarkan	 ceramah	 tentang	 kehidupan	 dan	 ajaran	 Nabi	
Muhammad,	 serta	menyanyikan	 shalawat,	mengekspresikan	 cinta	 dan	
penghormatan	 mereka	 terhadap	 beliau.	 	 Sedangkan	 pada	 saat	 Isra’	
Mi’raj,	dirayakan	dengan	kajian	mendalam	tentang	makna	dan	hikmah	
peristiwa	 tersebut,	 serta	 doa	 bersama.	 Perayaan	 ini	 membantu	
masyarakat	mengingat	dan	merenungkan	pentingnya	peristiwa	tersebut	
dalam	sejarah	Islam.		Sedangkan	Tahun	Baru	Hijriah	dirayakan	dengan	
dzikir	bersama.110	

Melalui	 kegiatan	 ini,	 masjid	 Tabbaqé	 tidak	 hanya	 merayakan	 tradisi	

keagamaan	 tetapi	 juga	 memperkuat	 ikatan	 komunitas	 dan	 menunjukkan	

dedikasi	 mereka	 terhadap	 ajaran	 Islam.	 Kegiatan	 ini	 mendukung	 identitas	

mereka	sebagai	komunitas	yang	religius	dan	menjaga	nilai-nilai	budaya	Islam	

dengan	cara	yang	penuh	semangat	dan	menghargai.	

Kegiatan	 seperti	 pengajian	 dan	 kajian	 di	 masjid	 Tabbaqé	memainkan	

peran	 penting	 dalam	 meningkatkan	 pengetahuan	 agama	 masyarakat	 dan	

mengubah	 citra	 mereka	 di	 mata	 masyarakat	 luar.	 Dulu	 dikenal	 sebagai	

 
110Sitti	Hasmini	(Tabbaqé,	19	July	2024).	
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“Kampung	 Texas”	 dengan	 stigma	 negatif.	 Tabbaqé	 kini	 mengalami	

transformasi	 signifikan	 berkat	 aktivitas	 keagamaan	 yang	 aktif.	 	 Melalui	

pendidikan	agama	yang	terstruktur	masyarakat	Tabbaqé	dapat	memperbaiki	

cara	mereka	beribadah	dan	berinteraksi,	serta	menciptakan	citra	yang	lebih	

positif	dan	terhormat.111			

Dengan	 meningkatnya	 pengetahuan	 dan	 praktik	 keagamaan	 yang	

konsisten,	 Tabbaqé	 menunjukkan	 kepada	 masyarakat	 luar	 bahwa	 mereka	

adalah	komunitas	yang	serius	dalam	menjalankan	ajaran	Islam.	Transformasi	

ini	 membantu	 menghilangkan	 stereotip	 negatif	 dan	 memperbaiki	 reputasi	

mereka,	membuktikan	bahwa	mereka	adalah	komunitas	yang	berkomitmen	

pada	nilai-nilai	agama	dan	sosial	yang	baik.

 
111Syakirah,	27	Tahun,	Guru	MIN	Tabbaqé,	Wawancara	(Tabbaqé,	30	January	2024).	
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BAB	V	

PENUTUP	

A. Kesimpulan	

Berdasarkan	 hasil	 yang	 didapatkan	 dari	 penelitian	 ini	 maka	 dapat	

disimpulkan	sebagai	berikut:	

1. Latar	belakang	 terjadinya	 stigma	negatif	 terhadap	masyarakat	Tabbaqé	

berakar	 dari	 sejarah	 panjang	 ketegangan	 dan	 konflik,	 terutama	 terkait	

dengan	 isu	 perbatasan	 dan	 kepemimpinan	 yang	 tegas.	 Meskipun	 ada	

sebagian	 individu	 yang	 terlibat	 dalam	 tindakan	 kekerasan,	 banyak	

anggota	 masyarakat	 Tabbaqé	 tetap	 mematuhi	 norma	 dan	 nilai	 sosial.	

Untuk	 penelitian	 ini	 mendeskripsikan	 upaya	 masyarakat	 setempat	

mengatasi	 stigma	 ini,	 melalui	 peningkatan	 pemahaman	 nilai-nilai	

keagamaan,	 memperkuat	 dialog	 damai,	 dan	 memperbaiki	 citra	 melalui	

penyelesaian	 konflik	 yang	konstruktif	 serta	peran	 aktif	 pemimpin	 lokal	

dalam	menjaga	hubungan	harmonis.	

2. Stigma	 negatif	 yang	 melekat	 pada	 masyarakat	 Tabbaqé	 berakar	 dari	

pesan-pesan	bersejarah	yang	diwariskan	oleh		La	Mannaq	,	serta	insiden	

kekerasan	 yang	 terjadi	 di	 masa	 lalu.	 Meskipun	 nilai-nilai	 seperti	

kesungguhan,	kewaspadaan,	dan	kekuatan	komunitas	yang	diajarkan		La	

Mannaq		dapat	menciptakan	citra	masyarakat	yang	keras,	banyak	anggota	

masyarakat	Tabbaqé	tetap	berpegang	pada	norma-norma	sosial	dan	nilai	

positif.	 	 Namun,	 masyarakat	 Tabbaqé	 saat	 ini	 menunjukkan	 kemajuan	

dalam	 penerapan	 nilai-nilai	 keagamaan	 dan	 pengembangan	 spiritual.	
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Masyarakat	Tabbaqé	kini	 lebih	 fokus	pada	kebaikan	dan	pembangunan	

hubungan	positif,	memperlihatkan	perubahan	dari	citra	negatif	yang	ada.	

Walaupun	 tradisi	 dan	 adat	 istiadat	 tetap	 dipertahankan,	 masyarakat	

Tabbaqé	berusaha	untuk	memperbaiki	persepsi	negatif	pada	masyarakat	

luar.	

3. Identitas	 kolektif	 masyarakat	 Tabbaqé,	 yang	 meliputi	 nilai-nilai	 yang	

diwariskan	 secara	 turun-temurun,	 berperan	 signifikan	 dalam	

memengaruhi	 pola	 keberagamaan.	 Meskipun	 ditemukan	

ketidakkonsistenan	 dalam	 praktik	 keagamaan	 di	 masa	 lalu,	 terutama	

dipengaruhi	oleh	keterbatasan	pendidikan	agama,	adat	lokal,	dan	kondisi	

ekonomi,	namun	perubahan	signifikan	mulai	terjadi	dengan	kedatangan	

tokoh-tokoh	 kunci	 yang	 berkomitmen	 untuk	 memperbaiki	 praktik	

keagamaan.			

4. Tokoh	 masyarakat	 dan	 otoritas	 agama	 di	 Tabbaqé	 berperan	 penting	

dalam	mengintegrasikan	nilai-nilai	keagamaan	dengan	kehidupan	sosial.	

Tokoh	 masyarakat	 bertindak	 sebagai	 panutan,	 mediator	 konflik,	 dan	

pencegah	kriminalitas.	Sementara	itu	otoritas	agama	memperkuat	praktik	

ibadah,	 memberikan	 pendidikan	 agama,	 dan	 membantu	 memperbaiki	

citra	 komunitas.	 Kolaborasi	 di	 antara	 keduanya	 terlihat	 menciptakan	

keseimbangan	 antara	 kepatuhan	 ibadah	 dan	 interaksi	 sosial,	

memperbaiki	hubungan	sosial,	dan	mengubah	citra	masyarakat	Tabbaqé	

menjadi	lebih	positif.	
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B. Implikasi	Penelitian	

Berdasarkan	 proses	 dan	 hasil	 penelitian	 lapangan	 transformasi	

spiritualitas	 komunal:	 studi	 fenomenologis	 atas	 penyemaian	 literasi	 dan	

ideologi	keagamaan	di	Tabbaqé	Kab.	Bone		maka	ada	beberapa	masukan	dan	

saran,	yaitu:	

1. Literasi:	 Mengatasi	 stigma	 negatif	 terhadap	 masyarakat	 Tabbaqé	

memerlukan	 peningkatan	 pemahaman	 nilai-nilai	 keagamaan,	 kajian-

kajian	tentang	hidup	damai,	dan	penyelesaian	konflik	secara	musyawarah.	

Peran	 aktif	 otoritas	 masyarakat	 dan	 agama	 dalam	 menjaga	 hubungan	

harmonis	bagi	setiap	masyarakat	untuk	mengubah	persepsi	negatif	yang	

ada.		

2. Perubahan	 Citra:	 Walaupun	 pesan	 sejarah	 dan	 insiden	 kekerasan	

memperkuat	 stigma	 negatif,	 kemajuan	 dalam	 penerapan	 nilai-nilai	

keagamaan	dan	pengembangan	spiritual	menunjukkan	perubahan	positif	

di	masyarakat	Tabbaqé.	Masyarakat	kini	 lebih	 fokus	pada	kebaikan	dan	

pembangunan	 hubungan	 positif,	 berusaha	memperbaiki	 citra	 negatif	 di	

mata	masyarakat	.
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WAWANCARA	
	
Adriani	A.	Page,	Wawancara	(24	January	2024)	

Ali,	Muhammad,	Wawancara	(13	July	2024)	

Al-Muqoddas,	Wawancara	(31	January	2024)	

Ashar,	Wawancara	(2	September	2024)	

Arafah,	Wawancara	(19	July	2024)	

Demma	Sikki,	Wawancara	(7	January	2025)	

Halid,	Idham,	Wawancara	Via	Telepon	(28	January	2024)	

Muhammad	Yamin,	Wawancara	(1	July	2024)	

Page,	Majid,	Abdul,	Wawancara	(25	January	2024)	

Sanre,	Wawancara	(27	January	2024)	

Hasmini,	Sitti,	Wawancara	(19	July	2024)	

Ramlah,	Sitti,	Wawancara	(31	January	2024)	

Sudirman,	Wawancara	(2024)	

Suriadi,	Wawancara	(27	January	2024)	

Syakirah,	Wawancara	(30	January	2024)	

Wataniah,	Wawancara	(20	July	2024)	

Olleng,	Wawancara	(1	August	2024)	

Yusril,	Muhammad,	Wawancara	(9	January	2025)	

Syawal,	Muhammad,	Wawancara	(1	January	2025)	

Dengmasikki,	Wawancara	(19	January	2025)	

Andi	Aderus,	Wawancara	(12	February	2024)	

Nur	Faiza,	Wawancara	(23	December	2023	
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PEDOMAN	WAWANCARA	

Informan	

a. Nama	 	 	 :	

b. Umur	 	 	 :	

c. Jabatan	 	 	 :	

Tempat	

a. Tanggal		 	 :	

b. Lokasi	Wawancara	 :	

Topik	Pertanyaan	

a. Latar	belakang	terbentuknya	stigma	negatif		

b. Identitas	diri	dan	kolektif	warga	Tabbaqé		

c. Peran	identitas	kolektif	terhadap	keberagamaan	mereka	di	masa	lalu		

d. Peran	otoritas	masyarakat	dan	agama	dalam	pengajaran	keagamaan	

Pertanyaan-Pertanyaan	

Latar	belakang	terbentuknya	stigma	negatif			

a. Bagaimana	awal	mula	Tabbaqé	disegani	oleh	masyarakat	luar?	

b. Apa	 yang	 menyebabkan	 masyarakat	 luar	 memiliki	 pandangan	 bahwa	

Tabbaqé	tempat	orang-orang	kriminal	(Kampung	Texas)?	

c. Bagaimana	 sejarah	 Tabbaqé	 dan	 peristiwa	 apa	 saja	 yang	 terjadi	 pada	

masa	pemerintahan	alimuddin	page?		

d. Apakah	stigma	negatif	tersebut	memiliki	dampak	negatif	pula	terhadap	

masyarakat	Tabbaqé?	

Identitas	diri	dan	kolektif	warga	Tabbaqé		

a. Apa	yang	menjadi	ciri	khas	atau	karakter	orang	Tabbaqé?	

b. Apakah	karakter	tersebut	membentuk	identitas	diri	masyarakat	dalam	

berperilaku	sehari-hari?	

c. Bagaimana	cara	mengatasi	karakter	tersebut?	

Peran	identitas	kolektif	terhadap	keberagamaan	mereka	di	masa	lalu		

a. Bagaimana	perilaku	keagamaan	masyarakat	Tabbaqé	di	masa	lalu?	
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b. Apakah	 dengan	 karakter	 yang	 sudah	 melekat	 oleh	 masyarakat	

mempengaruhi	keberagamaannya?	

c. Bagaimana	mengatasi	pola	keberagamaan	di	masa	lalu?	

Peran	otoritas	masyarakat	dan	agama	dalam	pengajaran	keagamaan	

a. Perubahan	apa		bapak/ibu	rasakan	setelah	adanya	transformasi	keagamaan	

oleh	otoritas	agama	dan	masyarakat?	

b. Bagaimana	 peran	 otoritas	 agama	 dan	 masyarakat	 dalam	 mewujudkan	

spiritual	dalam	masyarakat?	

c. Aktivitas	 apa	 yang	 dilakukan	 masyarakat	 setelah	 adanya	 transformasi	

keagamaan?	

d. Sejauh	mana	partisipasi	keagamaan	yang	dilakukan	oleh	masyarakat?	
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DOKUMENTASI	WAWANCARA	

	 	

Gambar	1:	Wawancara	dengan	H.	Abdul	Majid	Page	Pada	tanggal	25	Januari	2024	
dan	Jumat,	5	July	2024	di	Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	2:	Wawancara	dengan	Hj.	Adriani	A.	Page,	S.	E	Pada	hari	24	Januari	2025	
di	Taretta	Kelurahan	Mampotu	

 

Gambar	3:	Wawancara	dengan	Al-muqaddas	Pada	tanggal	31	Januari	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	
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Gambar	4:	Wawancara	dengan	Muhammad	Ali	Pada	hari	Sabtu,	13	Juli	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	5:	Wawancara	dengan	Muhammad	Yamin	Pada	tanggal	1	Juli	2025	di	
Taretta	Kelurahan	Mampotu	

 

Gambar	6:	Wawancara	dengan	Sanre,	S.	Pd	Pada	hari	Sabtu,	27	Januari	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	
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Gambar	7:	Wawancara	dengan	Sitti	Hasmini	Pada	tanggal	19	Juli	2024	di	Tabbaqé	
Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	8:	Wawancara	dengan	Sudirman,	S.	Pd	Pada	hari	Sabtu,	11	Juli	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	9:	Wawancara	dengan	Syakirah	Pada	hari	Selasa,	30	Januari	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	
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Gambar	10:	Wawancara	dengan	Sitti	Ramlah	Pada	tanggal	31	Januari	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	11:	Wawancara	dengan	Suriadi	Pada	hari	Sabtu,	27	Januari	2025	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	12:	Wawancara	dengan	Hj.	Wataniah	Pada	hari	Selasa,	20	Juli	2024	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	
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Gambar	12:	Wawancara	dengan	Muh.	Yusril	Pada	tanggal	9	Januari	2025	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	12:	Wawancara	dengan	Syawal	Pada	hari	Selasa,	1	Januari	2025	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	

 

Gambar	12:	Wawancara	dengan	Dengmasikki	Pada	hari	Minggu,	19	Januari	2025	di	
Tabbaqé	Desa	Benteng	Telue	
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TOKOH	YANG	DI	SEGANI	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TOKOH	AGAMA		

	 	

Alm.	H.	Alimuddin	Page	

Idham	Khalid	
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TINDAK	KRIMINAL	MASYARAKAT	TABBAQÉ	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	13:	5	rumah	dibakar	di	Soppeng	pada	tahun2011		
 

Gambar	14:	2	pria	di	Bone	Bakar	Rumah	pada	tahun	2024		
 

Gambar	15:	Polisi	kembali	ungkap	tempat	pembuatan	senjata	api	rakitan	pada	tahun	2015		
 

Gambar	16:	Pembunuhan	Purnawirawan	oleh	Pemuda	(Tabbaqé)	pada	tahun	2022		
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PRAKTIK	KEAGAMAAN	DI	TABBAQÉ	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kegiatan	di	Masjid	(Mengaji)	

Kegiatan	di	Masjid	(Salat	Berjamaah)	

Masjid	Nurul	Huda	
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Kegiatan	Majelis	Ta’lim	

Kegiatan	di	Masjid	(Ceramah	setelah	salat	magrib)	
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