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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te خ

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 Jim J Je ج

 

 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 

bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 

 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 titk di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Fa F Ef ف



 

 

x 

 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 

ٓ Ha H Ha 

 

 ء
 

Hamzah 

 

, 

 

Apostof 

ٛ Ya Y Ye 

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

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‟) 

2. Vokal 

 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 

Arab. yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا 

 Kasrah I I ا 

 ḍammah U U ا 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 



 

 

xi 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah an yā‟ Ai a dan i  ى

 fatḥah dan وَ     ى
wau 

Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

... | 

 ا …I…ٙ..ا

fatḥahdan alif atau 

yā‟ 
Ā a dan garis di atas 

ٙ kasrahanyā‟ I i dan garis di atas 

ٙٗ ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbutah 

 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 

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

tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 
 

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. Jika huruf 



 

 

xii 

 

ٙber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّّ  ٙ),maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (اه 

alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 
 

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (‟) 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (ٕيلا) 

 

Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
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berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun   tā‟   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   kepadalafẓ   

al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

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

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Asrianti 

Nim  : 10200116020 

Judul  : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Soppeng (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam) 

Penelitian ini Menegahkan 3 sub masalah yaitu, 1) Bagaimana kebijakan 

pemerintah dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di 

Kabupaten Soppeng, 2) Bagaimana realitas Pemberdayaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama di Kabupaten Soppeng, 3) Bagaimana penilaian FKUB terhadap 

peran pemerintah dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di 

Kabupaten Soppeng. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (fireld 

research). Selain itu menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap 

objek yang menjadi permasalahan. Sedangkan pengumpulan data diperoleh dari 

lapangan yaitu wawancara. Dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu literature-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kebijakan pemerintah dalam 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng tetap 

mengacu ke PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat  

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadat. 2) Realitas pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di 

Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006, akan 

tetapi penguatan kinerja dalam bidang kelembagaan FKUB yang dibentuk oleh 

pemerintah dalam bidang keagamaan terutama dalam memelihara kerukunan umat 

beragama belum sepenuhnya diketahui keberadaannya oleh masyarakat 

Kabupaten Soppeng. 3) Penilaian FKUB terhadap peran pemerintah dalam 

pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama telah terealisasi dengan baik. 

Persoalan mengenai penguatan kinerja FKUB dalam aspek kelembagaan FKUB 

tidak dapat dipungkiri hal ini disebabkan oleh faktor anggaran dan kesadaran 

masyarakat.     

 Implikasi dari penelitian ini, yaitu 1) Kebijakan pemerintah dalam 

pemberdayaan FKUB harus tetap memperhatikan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 

serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat 

beragama sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, 2) 

realitas pemberdayaan FKUB, masih belum menyeluruh, maka dari itu 

pemerintah harus tetap melakukan sosialisasi PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 serta 

keberadaan FKUB, sehingga keberadaanya sepenuhnya dapat diketahui oleh 

masyarakat, 3) penilaian FKUB terhadap peran pemerintah terhadap 

pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama sudah terealisasi dengan baik 

sehingga kerjasama antara FKUB, pemerintah daerah, instansi daerah, bahkan 

masyarakat harus tetap terjalin agar tetap menjaga kerukunan antar umat 

beragama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai sebuah bangsa dengan corak 

masyarakat yang plural (pluralistic society). Pluralitas masyarakat Indonesia 

ditandai dengan ciri yang bersifat horizontal dan vertikal. Ciri horizontal terlihat 

pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-

perbedaan. Suku bangsa, agama, adat kedaerahan. Kemajemukan ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti keadaan geografis, dimana wilayah Indonesia yang 

besar pengaruhnya tehadap terciptanya pluralitas suku bangsa Indonesia. Tidak 

kurang dari 1.027 suku bangsa, besar dan kecil, terdapat di Indonesia. Faktor 

kedua adalah letak Indonesia yang berada diantara dua benua dan diapit oleh 

samudera Indonesia dan samudera pasifik, dapat berpengaruh terhadap geopolitik 

dan geokultur Indonesia. Faktor ketiga kondisi alam dan struktur tanah yang 

berbeda-beda diantara berbagai daerah kepulauan, sehingga menciptakan pola dan 

cara hidup serta tradisi yang tidak sama. 

 Ciri vertikal adalah gambaran lain struktur masyarakat Indonesia yang 

berbentuk perbedaan-perbedaan lapisan sosial antar lapisan atas dan lapisan 

bawah. Pelapisan sosial yang amat kentara terlihat pada sejumlah orang 

berdasarkan kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomis, politis, ilmu 

pengetahuan, dan sebagainya.
1
 Dilihat dari corak masyarakat tersebut dapat 

dimunkinkannya terjadi pertentangan antara berbagai macam kelompok karena 

adanya perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat. Sehingga 

terciptalah suasana politk yang sangat berbahaya dan memiliki potensi untuk 

                                                 

1
Muhaimin, Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif berbagai Agama (Jakarta: 

t.p., 2004), h. 13-14.  
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dapat terjadinya konflik. 

Islam adalah agama untuk seluruh ummat manusia dimana saja. Ia 

diwahyukan untuk menyempurnakan fitrah manusia dalam mencapai tujuan 

hidupnya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut manusia memerlukan 

pedoman dan pegangan agar tidak terbawa arus, pedoman tidak lain dari al-

Qur‟an. Oleh karena itu ia diperuntukan pada semua manusia sepanjang masa 

dalam segala situasi, maka tentu diperlukan penyesuaian dan pengembangan agar 

tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penerapan tuntutan tersebut.  

Rasyid Rida mengemukakan pandangan Syeikh Muhammad Abduh 

tentang hakekat Islam yaitu: sesungguhnya Allah mensyari‟atkan agama lantaran 

dua hal pokok salah satu di antaranya ialah mensucikan jiwa dan menjernihkan 

akal dari noda-noda kepercayaan kepada penguasa gaib terhadap makhluk, dan 

kemampuannya menguasai segala hal yang ada, untuk menerima ketundukan dan 

pemnghambaan bagi orang-orang yang melakukannya atau selainnya untuk 

mencapai kesempurnaannya. Kedua ialah mensucikan jiwa dan memperbaiki 

maksud pada semua perbuatan dan  mengikhlaskan niat karena Allah semata-mata 

bagi manusia, maka kapan kedua hak ini berhubungan maka terlepaslah fitrah dari 

pengikatnya yang menghalangi baginya untuk mencapai kesempurnaannya dalam 

kesendiriannya dan keseluruhannya.
2
 Menurut Abduh ada masalah keagamaan 

yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian logika dan juga ada ajaran 

agama yang sulit dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal. 

Dengan demikian walaupun harus dipahami dengan akal, Abduh tetap mengakui 

keterbatasan akal dan kebutuhan manusia akan bimbingan Nabi saw (wahyu).
3
 

                                                 
2
Rahmi Damis, Agama Dan Akal Perspektif Syeikh Muhammad Abduh (Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 123-126.    

3
Dudung Abdullah, Pandangan Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar, al-

daulah1, no.1 (desember 2012): h. 38. 
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Penduduk Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI), dilihat dari sudut 

agama yang dipeluk tercatat beragama Islam, sekitar 87,2 % juta orang, yang 

memeluk agama Khatolik 2,9 % atau 6,9 % juta orang, pemeluk agama Protestan, 

6,9 % atau 16,5 juta orang, pemeluk agama Hindu, 1,7 % atau 1,7 juta orang, 

pemeluk agama Buddha Kong Hu Cu, 0,05 % setara dengan 0,1 juta orang. 

Dengan demikian penduduk Indonesia dipandang dari sudut agama yang 

dipeluknya, dapat dikatakan sebagai masyarakat agamais. Sekalipun demikian 

NKRI dinyatakan bukan Negara Agama, akan tetapi Negara Pancasila yang 

memberikan pelayanan maksimal semua pemeluk agama dalam melaksanakan 

ajaran agamanya. 

 Ajaran agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, seperti yang 

terekam dalam Kitab Suci masing-masing, semuanya mengajarkan betapa 

pentingnya kedamaian dan kerukunan, bagi kehidupan umat manusia. Islam, 

misalnya memberikan penekanan khusus mengenai ajaran keselamatan, sementara 

Kristen dan Katolik mengajarkan ajaran Kasih atas Sesama.
4
 Keadaaan yang 

demikian dapat memicu terjadinya  diskusi yang sangat penting diantara berbagai 

kelompok baik kelompok Islam, Nasionalis dan nom-Islam dalam mendiskusikan 

berbagai permasalahan yang ada tentang permasalahan negara yang dihadapi 

sekarang ataupun yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Walaupun dalam 

diskusi itu sering kali terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan diantara 

kelompok tersebut akan tetapi suasana yang seperti itu dapat menimbulkan 

pembentukan tatanan masyarakat yang agamis yang hidup rukun dan tentram.  

 Kebebasan beragama atau berpekercayaan (freedom of religion or belief) 

merupakan salah saru tema penting yang kini menjadi bahan perbincangan banyak 

                                                 
4
Samiang Katu, Manajeman Kerukunan Umat Beragama (Makassar: Syahadah, 2017), 

h. 3-4. 
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kalangan, baik domestik , maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, 

wacana kebebasan beragama telah disinggung dalam UUD 1945, seperti tertuang 

dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. Pasca amandemen UUD 1945, jaminan 

kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia semakin kuat dengan 

dirumuskannya Pasal 28E ayat (1), (2), dan (3). Dan lebih ditegaskan lagi oleh 

Pasal 28I ayat (1), (2), (3), dan (4). Selain UUD 1945, mempunyai UU No. 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan kebebasan beragama atau 

kepercayaan terdapat Pasal 22 ayat (1) dan (2). Jaminan itu semakin kuat dengan 

kesedian Indonesia Meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)  sebagaimana 

tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Hak-Hak sipil dan Politik, dimana pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan 

(4).  

Permasalahannya, adanya jaminan kebebasan beragama atau kepercayaan 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak serta merta berjalan 

sesuai keinginan. Sebaliknya, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering 

mendapat sorotan terkait dengan pelaksanaan kebebasan beragama atau 

kepercayaan ada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga 

akademis, baik nasional maupun asing, yang memberikan catatan kritis terhadap 

pelaksanaan kebebasan beragama atau kepercayaan di Indonesia.di antaranya 

adalah the Bureau of Democracy, Human Rights, and labor Amerika Serikat 

(2007), the Wahid Institute (2008), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi 

Berkeadilan (IMPARSIAL) (2006), Setara Institute (2009), dan Center for 
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Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (2008). 

Beberapa masalah yang disoroti adalah belum adanya jaminan pencatatan bagi 

perkawinan beda agama, pelarangan dan penlabelan sesat bagi komunitas 

keagamaan non-mainstream, tindak kekerasan terhadap komunitas umat beragama  

minoritas, pelarangan pendirian rumah ibadat dan perusakan rumah ibadat, 

pengucilan bagi orang yang melalukan pindah agama (konversi), dan lain-lain.
5
 

Semua peraturan mulai dari UUD 1945 yang diamendemenkan beberapa 

kali tujuannya untuk memperkuat kedudukan mengenai jaminan kebebasan 

beragama  atau kepercayaan kemudian semakin diperkuat dengan adanya UU No. 

9 Tahun 1999 Tentang HAM, dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 

Konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik, akan tetapi walaupun banyak 

undang-undang yang memperkuat keberadaan kebebabasan beragama atau 

kepercyaan masih banyak dari berbagai kalangan baik akademisi maupun non-

akademisi yang menuai banyak kritik terhadap undang-undang mengenai 

kebebasan beragama atau kepercayaan.  

Agama memang pada mulanya adalah urusan personal seorang manusia 

kepada Zat yang gaib itu kemudian berkembang dengan dirumuskan sejumlah 

ritus untuk membangun hubungan dengan-Nya dan terkahir ditemukan sejumlah 

hukum atau norma sebagai aktualisasi dari hubungan dengan yang gaib. Sampai 

disini, maka fenomena keagamaan sepenuhnya dapat dikatakan masih bersifat 

urusan pribadi dengan Tuhan. Akan tetapi begitu memasuki tahap selanjutnya, 

                                                 
5
Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 

Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 

185-188.  
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maka orang-orang yang beragama tertentu kemudian membentuk suatu 

perhimpunan sebagai bukti dari adanya kesadaran komunitas keberagamaan. 

Maka pada saat yang demikian, agama berubah dari urusannya yang sangat 

pribadi menjadi urusan yang bersifat kelembagaan. Ukuran keberagamaan tidak 

lagi ditentukan oleh kedalaman penghayatannya terhadap makna religiositas akan 

tetapi kemudian bertambah dengan kesadaran komunitas yang mengikat 

kelompok umat beragama tertentu.
6
 

Untuk menjaga relasi yang baik antarumat beragama di Indonesia, 

pemerintah telah mengatur pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama, 

yang seharusnya juga diikuti dan diterapkan oleh semua umat beragama dan 

semua anak bangsa. Dengan demikian kesatuan, stabilitas dan kebersamaan terus 

terbangun, perselisihan dan perseteruan apalagi konflik fisik bisa dieminer atau 

bahkan dihentikan. Tri kerukunan umat beragama yang dicanamkan oleh 

pemerintah mau tidak mau harus dijaga dan dipelihara. Ketiga kerukunan 

sebagaimana yang diinstruksikan oleh Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1981 

tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Kerukunan antara umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang 

terjalin antarmasyarakat atau antarpenganut satu agama dengan penganut 

agama yang lain. 

2. Kerukunan intern umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang 

terjalin dalam komunitas atau masyarakat penganut satu agama. 

3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan 

                                                 
6
Haidlor Ali Ahmad, dkk, Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di 

Indonesia (Jakarta: t.p., 2015), t.h..  
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semua umat beragama, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan 

negara/pemerintah.
7
 

Dengan adanya ketiga macam kerukunan yang telah dikeluarkan oleh 

Menteri Agama RI diharapkan supaya bisa memposisikan para golongan-

golongan agama dalam menjalin kerukunan antarumat beragama baik antar  

golongan sesama antarumat beragama, golongan agama yang satu dengan 

golongan antarumat agama yang lain, dan semua golongan antarumat agama 

dengan pemerintah.  

Munculnya ketengang antara intern umat beragama, antar umat beragama, 

dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari beberapa 

aspek antara lain: 

1. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau 

misi; 

2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan 

agama pihak lain; 

3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang 

menghormati bahkan memandang rendah agama lain; 

4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan 

toleransi dalam kehidupan masyarakat. 

5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain,  baik intern umat 

beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan 

                                                 
7
Ahdi Makmur, dkk, Relasi Antarumat Beragama di Perdesaan Multikultural (Studi di 

Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah dan di Kecamatan Upau 

Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan) (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, t.th.), h. 17-18. 
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pemerintah; dan 

6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan 

pendapat.
8
 

Adanya permasalahan yang sering muncul dalam hubungan antara umat 

beragama yang tidak harmonis untuk dapat segera diatasi dengan mencari jalan 

keluar bagi pemecahan masalahnya. Hendaknya setiap umat beragama menerima 

adanya orang lain yang berbeda agama dan lebih mengedepankan adanya titik 

temu konsep ajaran semua agama yang dapat dijadikan landasan kerukunan antar 

umat beragama.  

Menyadari pentingnya kerukunan, maka ada beberapa hal yang perlu 

dikembangkan. Pertama, pengembangan wadah kerukunan yang kuat. Kedua,  

pengembangan sistem norma, atau perangkat pengaturan ikhwal norma dan nilai 

tentang ekspektasi serta preskripsi dan proskripsi yan diperlukan.
9
 Kedua hal ini 

harus benar-benar diperhatikan karena jika wadah tersebut tidak memiliki 

kejelasan orientasi yang dapat diprogramkan maka  kerukunan akan sulit untuk 

terjalin. Bigitupun sistem dan norma yang dibangun harus bisa mengandung 

perinsip-prinsip kejelasan orientasi, relevansi dengan kebutuhan, keadilan bagi 

semua pihak , kebersamaan maupun kepraktisan agar kerukunan dapat berjalan 

semestinya.  

Salah satu kebijakan penting yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2006 

terkait dengan masalah kehidupan beragama adalah penerbitan Peraturan Bersama 

                                                 
8
Thariq Modanggu, Sefryono, Nurhidayah, Model Reembug Keragaman dan 

Membangun Toleransi Umat Beragama (Jakarta: t.p., 2015), h. 335-336. 

9
Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama Merajuk Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan 

Demokratisasi Dalam Masyarakat Multikultural  (Jakarta: t.p., 2005), h. 10.  
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Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. FKUB adalah salah satu 

forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam 

rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk 

kerukunan dan kesejahteraan.
10

 Adanya Peraturan yang dibuat oleh Kementerian 

Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri ini diharapkan mampu untuk 

memelihara kerukunan diantara umat beragama serta mampu dalam 

memberdayakan umat untuk kesejahteraan. Peran pemerintah dalam hal ini juga 

sangat dibutuhkan dalam memelihara kerukunan umat beragama dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu mempererat hubungan antar 

agama.  

Kabupaten Soppeng merupakan Kabupaten yang ada di Sulawesi selatan 

yang beribukotakan Watansoppeng. Kabupaten Soppeng sebagai salah satu 

penyelenggara otonomi daerah yang harus mengatur dan mengurusi urusan 

pemerintahan daerahnya, salah satunya ialah pembentukan Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) yang telah diwajibkan kepada seluruh Kabupaten/Kota 

sejak diberlakukannya peraturan Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang salah 

satu kewajiban kepala daerah dengan membentuk FKUB pada setiap daerahnya. 

Dengan pembentukan FKUB diharapkan dapat mempererat persaudaraan sesama 

umat beragama yang ada. 

                                                 
10

Yohanes Budiarto, dkk, Memahami Realitas Sosial Keagamaan (Jakarta: t.p., 2015), 

h. 141-142. 
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Penyediaan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah 

guna mendukung pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten 

Soppeng serta dituntut untuk bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar berjalan dengan 

tepat, selaras dan efisien. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mencoba 

meneliti tentang “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama Dalam Menagani Kasus Intoleransi di Kabuapten Soppeng 

(Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun judul skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan 

Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng (Telaah Atas 

Ketatanegaraan Islam)”. Dapat diberikan beberapa pengertian agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka 

penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian berikut ini: 

1. Peran Pemerintah 

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang 

diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. 

Pengertian pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem 

menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial ekonomi 

politik, suatu negara atau bagian- bagiannya. 

Jadi pengertian peran pemerintah adalah suatu tugas dan tanggungjawab 

yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan 

dalam suatu negara. Peran pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah 

daerah yang memilki hak dan kewajiban dalam rangka melaksanakan otonomi 

daerah untuk mengarus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat sesuai yang terdapat dalam Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang 
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Pemerintahan Daerah. 

2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 

Pengertin pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kata pemberdayaan yang berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan 

melakukan sesuatu, atau kemampuan bertindak, kekuatan, tenaga, (yang 

menyebabkan sesuatu bergerak). Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum 

ayng dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah dalam rangka 

membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan 

dan kesejahteraan.  

Jadi pengertian pemberdayaan forum kerukunan umat beragama adalah 

segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemanpuan dalam rangka 

menjaga kerukunan dan kesejahteraan. 

3. Ketatanegaraan Islam 

Pengertian tatannegara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk 

negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Pengertian 

Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh 

Nabi Muhammad saw. yang berpadoman kepada kitab suci Al-Qur‟an yang 

diturunkan kedunia melalui wahyu Allah swt.  

Jadi pengertian ketatanegaraan Islam adalah suatu prinsip tatanan 

peraturan pemerintah yang didasari oleh Al-Qur‟an dan Hadis. 

Untuk mendapatkan gambaran dan lebih memudahkan pemahaman Fokus 

Penelitian dan Deskripsi Fokus terkait dengan masalah Peran Pemerintah Dalam 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng, 

peneliti membuatnya dalam bentuk table.  
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Table 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Peneltian  Deskripsi Fokus 

1.  Peran Pemerintah  Pengertian Pemerintah 

Daerah 

 Pemerintahan dalam Islam 

 Unsur-unsur Pemerintahan 

Daerah 

 Tugas dan fungsi 

Pemerintahan Daerah 

 Hak dan Kewajiban 

Pemerintah Daerah 

 Kebijakan Pemerintah dalam 

Pemberdayaan Forum  

Kerukunan Umat Beragama 

2. Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama  

 Pengertian Kerukunan Umat 

Beragama 

 Tujuan Kerukunan Umat 

Beragama 

 Lahirnya Forum Kerukunan 

Umat Beragama 

 Peran Forum Kerukunan 

Umat Beragama Dalam 
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Memelihara Kerukunan  

 Konflik dalam Hubungan 

Antar Umat Beragama 

3. Ketatanegaraan Islam  Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama 

dalam Islam 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan pokok yang 

diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Dalam 

Pemberdayaan  Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng 

(Talaah Atas Ketatanegaraan Islam).   

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana Realitas Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di 

Kabupaten Soppeng? 

3. Bagaimana Penilaian FKUB Terhadap Peran Pemerintah dalam 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng? 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dari berbagai hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

beberapa buku yang berkaitan atau relevan yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu: 

Pertama, buku karya Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag yang berjudul 
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“Manajeman Kerukunan Umat Beragama”. Buku ini berisi tentang penelusuran 

jejak-jejak hubungan antara umat beragama di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang menemukan fakta bahwa terjadinya disharmoni di antara mereka 

tidak lepas dari hubungan dengan kaum kolonial dengan penduduk pribumi. 

Penjajah identik dengan Kristen/Katolik. Selain itu buku ini membahas mengenai 

dialog antar umat beragama baik antar umat beragama Internasional maupun 

nasional, studi agama-agama dan kerukunan hidup antar umat beragama dilihat 

dari dunia Barat dan Islam, Toleransi Beragama yang membahas hubungan timbal 

balik antara studi agama-agama dan toleransi antar umat beragama, pembinaan 

kerukunan umat beragama dalam perspektif islam dan kearifan lokal, dan 

mengenai etika beragama. Namun di dalam buku ini belum menjelaskan secara 

signifikan mengenai Forum Kerukunan Umat beragama yang sangat perperan 

penting dalam memelihara kerukunan dan kesejahteraan di antara umat beragama. 

Kedua, buku karya Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

Puslitbang Kehidupaan Keagamaan yang berjudul “Dinamika Kehidupan 

Keagamaan di Era Reformasi”. Di dalam buku ini membahas mengenai hasil 

penelitian mengenai Hubungan LSM-Pemerintah, dimana  dalam posisinya 

masing-masing telah cukup perperan dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat 

beragama di Indonesia. Selain itu buku ini berisi tentang hasil penelitian mengenai 

Komunitas Betawi mampu mempertahankan tradisi agamanya, karena tradisi itu 

dikemas dalam bentuk kegiatan keagamaan sebagai bagian dari kepercayaan dan 

ajaran agama yang harus diamalkan, adanya keragaman dalam pandangan aktifis 

dan tokoh muslim di Depok terkait dengan pemahaman tentang HAM, kebebasan 
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beragama dan berkepercayaan, kebijakan Walikota Depok melakukan pencabutan 

IMB rumah ibadat dan gedung serbaguna HKBP Pangkalan Jati Gandiul 

dimaksukan dalam rangka menjalankan kewajiban untuk mencegah terjadinya 

konflik. Namun di dalam buku ini belum menjelaskan peran pemerintah dalam 

pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Indonesia agar 

dapat mewujudkan keteraturan dan untuk mengatur hal-hal yang bisa 

mengakibatkan perselisihan, konflik atau kekacauan dalam masyarakat sehingga 

bisa teratasi.  

Ketiga, buku karya Yohanes Budiarto, Izzatin Kamala, Aam Slamet 

Rusydiana, Mukhibat, I Made Arsan Dwiputra yang berjudul  “Memahami 

Realitas Sosial Keagamaan”. Dalam buku ini membahas mengenai dimamika 

kerukunan keagamaan di Indonesia dengan berbagai entitas serta persoalan yang 

datang siling berganti. Selain itu buku ini juga membahas mengenai isu kerukunan 

beragama, pelayanan keagamaan, serta munculnya gerakan keagamaan disamping 

menciptakan bangsa yang berkarakter, namun acap kali menimbulkan polemik 

saat muncul gerakan-gerakan keagamaan baru yang cenderun anti meinstream, 

skema keagamaan yang fundamentalisme agama sebuah tinjauan-tinjauan 

psikologi, transformasi pelayanan administrasi-kependudukan yang dilakukan di 

KUA, perubahan-perubahan penting dalam pelayanan KUA; Masih Perlukah 

FKUB?, peran FKUB dalam hal membangun kerukunan Rekonstruksi Spirir 

Harmoni Berbasis Mesjid. Namun dalam buku ini belum membahas mengenai 

kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah dalam pemberdayaan kerukunan 

umat beragama sehingga dapat tercipta keselarasan dan keharmonisan dan saling 



16 

 

 

bekerja sama antar pemeluk umat beragama. 

Keempat, buku karya Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan 

Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama 

yang berjudul “Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia”. 

Dalam buku ini membahas mengenai pedoman kerukunan hidup umat beragama 

menurut ajaran Islam, pedoman kerukunan hidup umat beragama menurut ajaran 

islam, pelaksanaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain itu buku ini 

juga membahas mengenai bingkai teologi kerukunan hidup umat beragama 

menurut pandangan (Kristen) protestan, integritas yang terbuka landasan teologis 

gereja Katolik mengenai hubungan antar umat beriman, membangun kerukunan 

melauli kedalaman jiwa dari sudut pandang dari ajran Hindu, kerukunan hidup 

umat beragama menurut ajaran Buddha. Namun dalam buku ini belum membahas 

mengenai Forum atau suatu lembaga dalam mempersatukan pemeluk umat 

beragama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Kong Hu Chu 

agar dapat melakukan kerjasama dalam kelanjutan persatuan bangsa dan negara.  

Kelima, buku karya Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A. yang 

berjudul “Fikih Hubungan Antar Agama”. dalam buku ini membahas mengenai 

fikih hubungan antar agama berbasis kultural. Selain itu buku ini juga membahas 

mengenai tafsir hubungan antar agama yang mengedepankan wacana kerukunan 

dalam mengatur hubungan antar agama, keniscayaan pluralisme budaya yang 

menganatomi keragamaaan, mengefektifitaskan tradisional dan nilai-nilai etik, 

kewaspadaan pada provokasi dan benturan peradaban dengan memahami 

keberagamaan dan fundamentalisme, mencari titik temu dan kembali ke akar 
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budaya, menciptakan kemesraan antar agama dengan memahami substansi 

keberagamaan. Namun dalam buku ini belum membahas mengenai peraturan-

peraturan yang diperlukan serta realitas Penerapam Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Semua Kabupaten dalam menjaga kerukunan umat beragama yang 

sangat penting dalam menagani kasus intoleransi demi menjaga kesatuan bangsa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan umum, yaitu untuk Mengetahui Peran Pemerintah Dalam 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Soppeng (Telaah 

Atas Ketatanegaraan Islam) 

Tujuan Khusus, yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng. 

2. Untuk Mengetahui Realitas Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Soppeng. 

3. Untuk Mengetahui Penilaian FKUB Terhadap Peran Pemerintah Dalam 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten 

Soppeng. 

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 

yang terimenpletasikan terhadap keragaman keagamaan yang ada di daerah 

Kabupaten Soppeng berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 
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pemerintah. 

b. Penelitian ini dapat menambah literatur-literatur dan bahan-bahan informasi 

baik untuk mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam melihat Forum 

Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Soppeng. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu  yang secara baik dan 

benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not 

to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan anatr dirinya dengan 

masyarakat, antara depertemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
11

  

Pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintahan daerah beseta DPR 

Daerah. Maka pemerintahan daerah provinsi adalah gubernur beserta DPRD 

Provinsi. Adapun pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota 

beserta DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf b: “Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai 

fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas 

desentralisasi. “Pasal 1 huruf c: “Pemerintahan daerah adalah unsur lembaga 

pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah 

otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.
12

  

2. Pemerintahan Dalam Islam 

Pemerintaham daerah merupakan suatu perangkat pemerintahan yang 

                                                 
11

Inu kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 8.  

12
Bambang Rudito, dkk, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi 

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 91-92. 
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memiliki hak dan kewajiban dalam mengurusi daerahnya sesuai dengan 

kedudukan yang dimilikinya baik itu kepala daerah/wakil kepala daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ataupun yang telah diberi tanggungjawab untuk 

menjalankan fungsi dan kedudukannya masing-masing.  

Apabila merujuk pada sistem pemerintahan dalam Islam terutama pesan-

pesan wahyu dan praktik Rasulullah saw. Maka kekuasaan eksekutif sebagai 

kekuasaan terbatas pada sebagian warga negara sesuai dengan kemampuan dan 

keterpilihannya. Abdul Qadim Zallum menetapkan pilar-pilar pemerintahan Islam 

atas 4 pilar, yaitu: 

a. Kedaulatan di tangan syarak; 

b. Kekuasaan ditangan umat 

c. Satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin 

d. Hanya khalifah yang berhak melakukan adopsi terhadap hukum-hukum 

syarak. 

Khalifah ialah menggantikan, mengikuti, datang kemudian, yang berarti 

mengatur sistem negara dan pemerintahanislam. Kata khalifah yang berhubungan 

dengan politik dan kekuasaan terdapat 17 kali, khawalif 2 kali, istakhlafa 6 kali. 

Kata Khalifah dihubungkan dengan Adam a.s yang di utus oleh Allah untuk 

menjadi wakil atau Khalifah di muka bumi (QS al- baqarah/2:30).
13

 Dalam islam 

juga mengatur tentang pemerintahan yang salah satu perbedaan yang sangat 

mencolok antara sistem pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan islam 

ialah pemimpin pemerintahan negara dikepalai oleh seorang presiden selaku 

                                                 
13

Sabri Samin, Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan Dalam Islam 

(Makassar: Alauddin Pers, 2011), h. 85-87. 
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kepala negara sedangkan dalam pemerintah Islam dikenal Khalifah sebagai kepala 

pemerintahan. 

Meskipun Al-Qur‟an menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan 

mutlak, namun menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil 

(khalifah) di muka bumi. Oleh karena itu manusia dapat mengklaim dirinya 

mempunyai kekuasaan tak terbatas sepanjang digunakan hanya dengan memenuhi 

kehendak-Nya. Perspektif di atas didasarkan pada ayat Al-qur‟an (QS al-

An‟am/6:165 dan QS al- Sad/38:26). 

Dengan konsep kekuasaan itu tidak lagi dipertentangkan antara kekuasaan 

Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan. Allah tetap 

berkedudukan sebagai salah-satunya pemilik kekuatan dan kekuasaan. Tetapi uji 

coba itu didelegasikan kepada Nabi Muhammad saw, atau Khalifah Allah di bumi 

dan mendapat instruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil.
14

 Bentuk-

bentuk kedaulatan itu haruslah perpatokan pada kedaulatan Tuhan sebagai pokok. 

Apabila Allah sebagai penguasa yang sebenarnya maka syariah/hukum 

merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas rakyat sebagai khalifahnya 

adalah menetapkan hukum syariah. Tugas itu hanya dapat terlaksana melalui kerja 

sama seluruh masyarakat dalam suatu negara.
15

 

Dalam islam sendiri tidak menetapkan dengan pasti tentang kedaulatan, 

akan tetapi dalam mengambil mengokomodir berbagai kedaulatan yang ada pada 

saat ini harus sesuai dengan makna dan konteks yang terdapat dalam Al-qur‟an 

                                                 
14

Usman Jafar, Kukuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas 

Pemikiran Politik Islam), al- daulah6, no. 2 (Desember 2017): h. 351. 

15
Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, al-daulah3, no. 1 

(Juni 2014): h. 18. 
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tentang kedaulatan Tuhan yang dijadikan sebagai yang utama dan yang paling 

pokok agar memudahkan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

kedaulatan rakyat yang merupakan wakil Tuhan di bumi. 

Secara fungsional negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling 

menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanakan undang-

undang. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan 

hanya sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat dalam hal ini pemerintahan atau 

melaksanakan undang-undang. Jalan pemikiran demikian dapat dipahami karena 

pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, 

melainkan bertumpuk kepada kedaulatan rakyat. Pemerintah yang ideal adalah 

pemerintahan atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat 

memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian yang lain 

bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar 

kepentingan rakyat terpenuhi.
16

 

3. Unsur- Unsur Pemerintahan Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk 

menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat 

daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang 

menjadi keweangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, namun 

tidak berarti bahwa setiap pengangan urusan pemerintah harus dibentuk kedalam 

organisasi tersendiri. Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Undang- 

Undang No. 32  Tahun 2003 Pasal 120 yang mengungkapkan bahwa perangkat 

                                                 
16

Usman Jafar, Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah 

Syar‟iyah), Jurnal Al-HikmahXII, no. 1 (2011): h. 82-83. 
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daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas 

daerah, lembaga tekhnis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah secara efesien untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan 

kelembagaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

terbagi atas lima unsur: 

a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi 

dalam secretariat. 

b. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat 

unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan 

c. Unsur perencanaa yang diwadahi oleh badan 

d. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 

  Pada sebuah organisasi, keksuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan 

tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, 

melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang 

memadai maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, 

sebaiknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan 

kinerja kelembagaan di Indonesia. 
17

  

  Pemerintahan daerah berhak melakukan otonomi daerahnya salah satunya 

dengan Menyusun perangkat daerah yang merupakan kewenangan daerah. 

                                                 
17

Rasyid Thaha, Penetaan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Government: Jurnal Ilmu 

Pemerintahan2, no. 1 (Januari 2019): h. 39-41. 
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Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut mengatur kebijakan 

perangkat daerah kedalam lima unsur perangkat pemerintahan daerah. Adanya 

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan menuntut pemerintah daerah 

untuk membentuk struktur kelembagaan yang efesien serta akan menghasilkan 

pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas.  

4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah 

Didalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), dijelaskan 

mengenai tugas dari kepala daerah, tugas yang dimaksud yaitu: 

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan dan kebijakan 

yang diterapkan bersama DPRD. 

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

c. Menyusun dan menyajikan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancanangan 

Perda tentang RJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta 

menyusun dan menetapkan RKPD.  

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Peda 

tentang rencangan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dam; 

f. Dihapus. 



25 

 

 

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah menurut Undang-Undang No. 9 

Tahun 2015 Pasal 66 ayat (1), yaitu: 

a. Membantu kepala daerah dalam: 

(1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

(2) Mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindak lanjuti 

laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan apparat pengawasan.  

(3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, bagi wakil gubernur, 

dan. 

(4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/ kota, kelurahan, dan/atau 

desa bagi wakil bupati/wali kota. 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan 

pemerintahan daerah 

c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepada daerah apabila kepala daerah 

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan 

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
18

 

Fungsi pemerintahan daerah dapat dilakukan sebagai perangkat daerah 

                                                 
18

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1).  
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menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi 

pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah: 

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 

hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dimana hubungan 

tersebut meliputi wewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
19

 

Adanya penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam menjalankan 

tugas dan fungsi pemerintahan daerah baik yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 

2014 dan UU No. 9 Tahun 2015 dapat memberikan dampak yang baik bagi 

masyarakat karena apabila pelaksanaan tugas pemerintahan daerah tidak akan 

terjadi permasalahan yang nantinya akan menimbulkan konflik. 

5. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah   

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara 

kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak 

dapat dipisah-pisahkan, oleh yang kerenan satu tergantung pada yang lain dan 

                                                 
19

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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sebaliknya juga demikian taka da peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Sebagai halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

Sebagai halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.
20

 Dalam 

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah 

tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana 

telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemerintahan Daerah: 

a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusannya; 

b. Memilih pemimpin daerah 

c. Mengelola aparatur daerah 

d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya yang ada di daerah 

f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan 

g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa 

kewajiban, yaitu: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, 

serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

                                                 
20

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 220.
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d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak  

g. Mengembangkan sistem jaminan sosial 

h. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah 

i. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah 

j. Melestarikan lingkungan hidup 

k. Mengelola administrasi kependudukan 

l. Melestarikan nilai sosial budaya 

m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

kewenangannya 

n. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21

 

 Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanaan 

sesuai dengan kedudukannya dan telah di atur dalam peraturan perundang-

undangan tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah harus menjalankan 

kewajiban dan haknya dengan rasa penuh tanggungjawab agar pelaksanaan 

penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan efisien dan 

berkesinambungan. 

6. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama 

 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di provinsi 

dan kabupaten/kota terdapat dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang 

                                                 
21

Dewi Fitri Asih, “Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Dalam 

Mendukung Otonomi Daerah”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial, 2012), h. 18-19. 
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Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kurunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang terdapat dalam Pasal 11, yaitu: 

a. Dalam pemberdayaan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di provinsi 

dan kabupaten/ kota. 

b. Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas: 

(1) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan 

kerukunan umat beragama, dan 

(2) Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan 

hubungan antar sesame instansi pemerintah daerah dalam pemeloharaan 

kerukunan umat beragama. 

c. Keanggotaan Dewan penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan: 

(1) Ketua   : wakil gubernur 

(2) Wakil ketua  : kepala kantor wilayah kementerian agama 

Provinsi (3) sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik 

Provinsi (4) anggota : pimpinan instansi terkait 

d. Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan susunan keanggotaan: 

(1) Ketua  : wakil buapti/ wakil walikota 

(2) Wakil/ ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/ kota 

(3) Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/ kota 
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(4) Anggota  : pimpinan instansi terkait. 

Disamping membentuk Dewan Penasehat FKUB ditingkat Provinsi 

Kabupaten/kota, dalam Pasal 10 juga mengatur keanggotaan FKUB yaitu: 

a. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka- pemuka agama setempat; 

b. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota 

FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.  

c. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk 

agama setempat dengan keterwakilan minimal, 1 (satu) orang dari setiap 

agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. 

d. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) 

orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara 

musyawarah oleh anggota.
22

 

 Didalam pemberdayaan FKUB pemerintah mengambil kebijakan- 

kebijakan yang tidak lepas dari isi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 seperti dengan 

membentuk Dewan Penasehat FKUB baik itu pada tingkat provinsi, kabupaten/ 

kota untuk tetap memelihra kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain 

membentuk Dewan Penasehat FKUB juga diatur keanggotaan FKUB yang 

didalamnya terdiri dari perwakilan dari setiap agama baik itu di Provinsi maupun 

kabupaten/kota. 

 

                                                 
22

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 11 dan 10.  
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B. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama 

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama 

Berdasarkan etimologi, kata rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti 

tiang, dasar atau sila. Perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun 

berarti “mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati 

tenang dan hidup harmonis. Dengan sesama warga komunitas harus dapat seperti 

halnya anggota keluarga: kangen dan menyenangkan. Sedangkan berlaku rukun 

sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno dari Hildret Geertz berarti 

menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-

pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.
23

 

Kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan untuk mengatur hidup berbangsa 

dan bernegara. Untuk itu diperlukan kerjasama, saling menerima, tenang dan 

dapat hidup dengan harmonis baik dalam suku, agama, dan ras. Kerukunan harus 

dijunjung tinggi agar realisasi kerukunan dalam kehidupan pribadi maupun 

kelompok dapat selaras dan baik-baik.  

Kerukunan antar umat/komunitas agama ialah kerukunan antara pemeluk 

agama-agama yang berbeda-beda; yaitu antara pemeluk Islam dengan pemeluk 

Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.
24

 Istilah “Kerukunan Umat 

Beragama” secara formal digunakan pertama kali ketika Penyelenggaraan 

Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 Novenber 

                                                 
23

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai 

Daerah di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Jakarta: t.p., 2009), h. 5-6. 

24
Depertemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek 

Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat 

Beragama di Indonesia (Jakarta: t.p., 1997), h. 11. 
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1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta.
25

 Kerukunaan umat 

beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi 

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai keseteraan dalam 

pengalaman ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
26

 Untuk  itu pemeliharaan kerukunan umat beragama itu dapat 

diartikan sebagai suatu upaya bersama antar umat beragama dan Pemerintah baik 

di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. 

Terminologi „kerukunan umat beragama‟ pertama kali dikemukakan oleh 

K.H.Muhammad Dachlan beliau mengatakan “adanya kerukunan antar golongan 

beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan 

ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera.
27

 Dalam Peraturan Bersama 

Mneteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 

yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antra 

sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 

menghormati, menghargai keseteraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan 

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam 

Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

                                                 
25

Muhaimin,  Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama 

(Jakarta: t.p., 2004), h.  16. 

26
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadat. 

27
Kustini, Efektifitas Sosialisasi BPM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (Jakarta: t.p., 2009), h. 

25.  
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Negara Republik Tahun 1945.
28

 

Kerukunan antar umat beragama pada mulanya atas prakarsa dan program 

pemerintah, namun tidak dibawah atas kekuasaan dan pengaruh pemerintah. 

Esensi kerukunan bukan pemerintah, tetapi umat beragama itu sendiri. Bila terjadi 

perselisihan, intern suatu agama maupun antar umat beragama, diselesaikan antar 

umat beragama itu sendiri.  

2. Tujuan Kerukunan Umat Beragama 

Bila ditinjau dari kepentingan agama-agama itu sendiri serta urgensinya 

dalam membangun dan membina masyarakat  dan bangsa, maka kerukunan antar 

umat beragama bertujuan: 

a. Memelihara Eksistensi Agama-Agama 

Dalam Bahasa arab agama disebut sebagai ad diin berarti taat, patuh. Kata 

lain ad dainun berarti hutan. Agama Milik Allah Yang Maha Esa yang 

diamanatkan-Nya kepada manusia dengan ketentuan, manusia harus menajaga dan 

memelihara amanat yang dipercayakan Tuhan. Penganutan suatu agama harus 

didukung oleh ilmu (pengetahuan) dan  amal perbuatan. Sebagai makhluk sosial 

manusia dalam segala segi kehidupan tidak mampu melepaskan diri dari 

keterkaitannya pada orang lain. Keterkaitan inilah yang menjadikan orang untuk 

berusaha mengelimir sikap radikal dengan mempertimbangkan pihak lain, serta 

mengutamakan keadilan.  

Bila suatu golongan agama mengurus kepentingan agamanya pada suatu 

                                                 
28

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadat Pasal 1 ayat (1). 
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lokasi, sedangkan pada tempat tersebut agamanya itu belum memerlukan fasilitas, 

maka hal seperti itu berarti golongan agama tersebut tidak mempertimbangkan 

pihak atau golongan agama yang ada pada tempat tersebut. Bila setiap golongan 

agama disamping mengutamakan golongan sendiri, juga mempertimbangkan 

golongan agama-agama lain serta kondisi sosial yang ada, berarti setiap golongan 

umat beragama telah memelihara wibawa masing-masing. Kewajiban ini 

menjadikan antara golongan umat beragama saling menyegani, sehingga terbina 

saling menghargai dan saling menghormati. Apabila setiap golongan agama 

mampu memelihara wibawa amasing-masing berarti telah mampu memelihara 

eksistensi dan kehidupan agama masing-masing. Harus disadari, walaupun agama 

itu milik Allah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi telah diamanatkan kepada manusia, 

maka kewajiban memelihara agama itu berada di tangan penganut agama itu 

sendiri. 

b. Memelihara Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  

Sebagaai dasar negara, Pancasila merupakan tempat berpijak dan dalam 

mengatur ketatanegaraan Republik Indonesia dan sebagai landasan mekanisme 

pemerintah. Dalam menentukan dasar negara bangsa Indonesia tidak mencontoh 

kepada negara-negara lain, melainkan digalih dan diolahnya dari potensi-potensi 

dan nilai-nilai yang berurut dan tumbuh di bumi Indonesia sendiri. Pancasila 

kecuali sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala tertib hukum 

yang bersifat yuridis ketatanegaraan dalam negara Republik Indonesia yang 

dituangkan dalam Ketetapan MPR. No.XX/MPRS/1966, (jo.Ketetapan MPR. No. 

V/MPR/1973dan Ktetapan MPR. No. IX/MPR/1978). Pengertian demikian adalah 
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pengertian Pancasila yang bersifat yuridus-ketatanegaraan. 

Berbicara tentang memelihara eksistensi Undang-Undang Dasar 45, sejak 

tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mempunyai konstitusi yang dapat dibagi 

kepada beberapa priode : 

1. Undang-Undang Dasar 45 berlaku antara tanggal 18 Agustus 1945 sampai 

Desember 1949. 

2. Undang-Undang Dasar RIS berlaku antara tanggal 27 Desember 1949 

sampai Agusutus 1950. 

3. Undang-Undang Dasar Sementara berlaku tanggal 17 Agustus sampai Juli 

1959. 

4. Undang-Undang Dasar 45 berlaku kembali sejak tanggal 5 Juli 1959 

sampai 2001Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemenkan sejak 

Sidang Tahunan MPR 1 Agustus 2002. 

c. Memelihara Persatuan dan Rasa Kebangsaan 

Dalam membangun dan membina msyarakat dan bangsa dengan segala 

totalitasnya, perlu dipikirkan terutama terhadap generasi penerus, agar 

keberagaman yang telah interen dengan alam dan kondisi Indonesia ini, dipahami 

dan diterima oleh mereka. Dengan pengertian tidak menjadikan keberagaman ini 

sebagai topik permasalahan terutama yang sifatnya sensitive sekali, yaitu agama. 

Berbicara tentang kebebasan, bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, 

bangsa Indonesia mempunyai ciri yang munkin langka dimiliki oleh bangsa-

bangsa lain; yang secara goegrafis mendiami ribuan pulau-pulau besar dan kecil 

yang bertebaran pada lokasi yang berjauhan, namun dengan lokasi yang berjauhan 
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itu bangsa Indonesia membina persatuan dan rasa kebangsaan. 

Memelihara rasa kebangsaan tidak akan melemahkan ikatan atau 

solidaritas golongan dalam hal ini golongan agama. Rasa kebangsaan 

menghilangkan rasa asing dan sikap permusuhan antara golongan. Dengan 

terhapusnya sikap ini, memudahkan bagi umat beragama untuk mewujudkan dan 

memelihara kerukunan. 

d. Memelihara Stabilitas dan Ketahanan Nasional  

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious, agama mempunyai andil 

yang tidak ternilai dalam mencapai, mengisi, memelihara kemerdekaan dan 

membina ketahanan nasional. Bertitik tolak pada kenyataan ini maka ketahanan 

nasional diperkuat dengan memantapkan pembinaan kehidupan beragama dalam 

masyarakat dan bangsa. Dengan beragamalah ditanamkan kesadaran untuk untuk 

tidak bersikap apatis dalam membina ketahanan nasionalnya sendiri.  

Agama dan kekuatan abstraknya (imam) mendorong penganutnya kepada 

kehidupan rohaniah tanpa meninggalkan daya upaya untuk menciptakan 

kehidupan material. Kedua unsur ini merupakan modal dasar dalam mebina dan 

memelihara ketahanan nasional. Dengan kerukunanlah umat beragama dapat 

menghimpun kedua modal ini dalam membantu pemeritah untuk memelihara 

stabilitas dan ketahananan nasional. 

e. Menunjang dan Mensukseskan Pembangunan 

Agama selain membina mental yang diperlukan dalam pem-bangunan, 

juga menentukan suksesnya pembangunan karena, pertama: menumbuhkan niat 

atau motivasi, kedua: menjelaskan arah dan tujuan pembangunan. Urgensi 
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kerukunan di sini adalah mengitegrasikan perbedaan pandangan dan sikap. 

Dengan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap segala hambatan atau masalah 

yang timbul dalam pelaksanaan pem-bangunan dapat dihadapi dan diselesaikan 

secara bersama. Dengan demikian terwujud kesadaran kolektif dikalangan umat 

beragama, bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. 

f. Mewujudkan Masyarakat Religius  

Keindahan masyarakat religius tercerminkan pada; persamaan, kebebasan, 

gotong-royong. Menguasai kekuasan hukum dan kedaulatan pengadilan, 

bekerjasama dengan pemerintah selama pemerintah tetap berpegang kepada 

prinsip-prinsip agama. Persamaan merupakan modal utama dalam masyarakat. 

Persamaan menghilangkan egoistis dan individualistis, baik secara pribadi 

maupun secara golongan. Jadi atas persaudaraan ini diwujudkan, dibina 

persaudaraan, dan persatuan. Tanpa persamaan, persaudaraan dan persatuan 

mustahil dapat terwujud. Pesamaan syarat utama dalam usaha memurnikan 

demokrasi. Dalam masyarakat religius, setiap mempunyai hak yang sama dan 

dipandang sebagai kenyataan baik secara pribadi ataupun secara bergolongan.
29

  

Dari berbagai tujuan kerukunan antar umat beragama dengan kerukunan 

yang dibuat dalam masyarakat dapat menentukan corak dan identitas dari 

bangsanya. Tercapai atau tidaknya sebuah  kerukunan dapat ditentukan dengan 

seberapa baik kualitas golongan-golongan agama itu sendiri bukan dengan 

kualitas golongan yang mendukungnya.  

 

                                                 
29

Said Agil Musin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Ciputat: PT. Ciputat 

Press, 2005), h. 24-35. 



38 

 

 

3. Lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama 

  Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antar umat beragama di 

beberapa derah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi 

akan membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia, pemerintah 

menyelenggarakan Musyawwarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 

ertempat digedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri 

pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindudan Budha. Pemerintah 

mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan 

ditandatangani bersama suatu plagam yang isinya antara lain menerima anjuran 

Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran 

penyebaran agama lain.  

  Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur 

Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan 

Pengembangan, dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah 

satu produk hokum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah 

salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka 

mencipatakan kehidupan beragama yang harmonis.  

  Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi dimasyarakat tentang Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 

01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan 

Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan, dan 

Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat 
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menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat Pendirian 

Rumah Ibadat. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya 

SKB tersebut tetap dipertahankan. Dalam menghadapi polemic yan berkembang 

di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk 

mengkaji SKB No. 1 Tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB 

tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.  

  Berdasarkan hasil kajian ini. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

membentuk satu tim khusus yang membahas penyempurnaan SKB No. 1 Tahun 

1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan 

majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang. Hasil 

kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri (BPM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006. PBM 

tersebut memuat tiga hal : pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. 

Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, 

Pendirian Rumah Ibadat.
30

     

  Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di provinsi dan 

kabupaten/kota. (BPM Menag-Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, ps. 8 ayat 

1). Pembentukan FKUB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah (BPM Menag-Mendagri 

                                                 
30

Muhammad Anang Firdaus, Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama di Indonesia, Kontekstualita29, no. 1 (2014): h. 68-70.  
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No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, ps. 8 ayat 2). FKUB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. (BPM Menag-Mendagri No. 

9 dan No. 8 Tahun 2006, ps. 8 ayat 3).
31

  

  Secara kuantitatif, keberadaan FKUB terus berkembang. Saat ini telah ada 

34 FKUB tingkat provinsi (100%) dan 428 FKUB tingkat kabupaten/kota 

(84,25%) FKUB kabupaten/kota beranggotakan 17 orang pemuka agama yang 

mewakili majelis agama diwilayah bersangkutan. Kehadiran lembaga dialog 

pemuka lintas agama ini menjadi asset dan modal sosial yang sangat starategis 

bagi upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.
32

 

4. Peran Forum Kerukunan Umat Beragam Dalam Memelihara Kerukunan 

 FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

mempunyai tugas: 

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; 

d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang 

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat; dan  

e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
33

 

                                                 
31

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan 

Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: t.p., 2007), h. 17-35.  

32
Mursyid Ali, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di 

Indonesia (Jakarta: t.p., 2009), h.3. 

33
Kustini, Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8,9 
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   Tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, 

menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi ormas keagaamaan dan 

masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemimpin 

pemerintahan di daerah propinsi, kota dan kabupaten, melakukan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan 

dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat sering kali 

dilakukan dalam satu paket. Hal ini karena tugas-tugas tersebut saling terkait satu 

dengan yang lain dan saling berkesinambungan. Adapun tugas memberikan 

rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat merupakan 

wewenang yang hanya diberikan kepada FKUB tingkat kabupaten dan kota.
34

  

  Fase dialog antar agama telah mengalami perbaikan terutama pada abad ke 

XX dimana Griffith Massignon (1883-1962) yang belajar bahasa Arab dan 

sungguh terkesan dengan keteraturan hidup kaum muslimin yang berada di kota 

Kairo dan sempat tertarik dengan seorang figure Sufi terkenal al-Hallāj (922). 

Begitupula dalam kajian kesusatraan Massignon menjalin kerjasama dengan 

Charles Foucald seorang pertapa di Kawasan muslimin Afrika Utara. Mereka 

berdua kemudian mendirikan sebuah persekutuan doa bersama yang dalam bahasa 

Arab dikenal dengan nama al-Badaliyyah. Persekutuan ini menyediakan ruang 

untuk berdoa dan berpuasa bagi kaum muslimin. Tampak jelas arah pandangan 

kaum misionaris Kristen untuk melakukan pendalaman agama lewat media dialog 

antar-agama. Setidaknya pada masa modern seperti sekarang ini jalur dialog 

                                                                                                                                      
dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 

2006 (Jakarta: t.p., 2010), h. 8-10.  

34
Muhammad Anang Firdaus, Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama di Indonesia, Kontekstualita29, no. 1 (2014): h. 72-73. 
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merupakan solusi yang tepat mengisi kekosongan dan kesenjangan antara Islam-

Kristen. Sebuah upaya yang menyisakan banyak tenaga untuk berfikir jernih dan 

kontemplatif memecahkan masalah kebuntuan hubungan Islam-Kristen.
35

 

  Semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam pembinaan 

kerukunan hidup umat beragama yang dikelurkan oleh pemerintah guna untuk 

meminalisir batasan-batasan sehingga dapat dikembangkan sikap hormat-

menghormati dan dapat menjalin kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan 

penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat dibina 

kerukunan hidup diantara umat beragama. Sehingga keberadaan organisasi-

organisasi keagamaan ini sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan antar umat 

beragama baik itu pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong 

hu Chu. 

5. Konflik dalam Hubungan Antar Umat Beragama  

  Dalam perspektif negatif, konflik antar umat beragama dan antar sesame 

agama di Indonesia sepertinya masih terus menjadi ancaman. Rasanya, kehidupan 

harmoni atau salam menjadi arah kehidupan masih sulit tercipta. Kenapa manusia 

Indonesia yang beragama, berpancasila, yang senantiasa membangun jiwa, dan 

badan masih rentan untuk saling mencederai, tidak hanya fisik tapi juga fsikis. 

  Dalam perspektif positif, konflik bisa melahirkan ikatan sosial menguat 

kembali, penegasan identitas yang positif, otokritik terhadap pemahaman 

keagamaan serta pola-pola beragama serta relasi sosial, inspirasi membangun cara 

terbaik dalam menjamin kemitraan dengan pemeluk agama, dan yang tidak kalah 
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Subehan Khalik, Hubungan Islam-Kristen (Abad Pertengahan hingga Modern), Al-

Qaḍāu6, no. 1 (Juni 2019): h. 66. 
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pentingnya sebagai terapi kejut untuk membangun kebersamaan.  

a. Faktor-faktor penyebab konflik 

  Secara lebih spesifik, konflik sosial berbau agama di Indonesia disebabkan 

oleh misalnya : pertama, adanya klaim kebenaran. Pemahaman seperti itu akan 

berpotensi konflik manakala menjadikan landas gerak dalam dakwah. 

Absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme adalah 

penyakit-penyakit yang biasanya menghinggapi aktivis gerakan keagamaan. 

Kedua, dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju 

keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju 

keselamatan tersebut. Ini akan memunculkan sentiment agama, sehingga 

benturan pun sulit dihindari. Fenomena yang seperti inilah yang dapat melahirkan 

konflik antar agama. Ketiga, dokrin jihad yang dipahami secara sempit. Keempat, 

kurang toleransi dalam beragama. Kelima, minimnya pemahaman terhadap 

ideologi pluralisme.  

b. Isu-isu konflik keagamaan 

  Berdasarkan kajian Ihsan Ali-Fauzi dkk, isu-isu keagamaan menyebabkan 

konflik keagamaan dengan Indonesia sebagai contoh kasus, dalam kurung waktu 

1990-2008, terdiri dari 6 kategori. Pertama, isu moral, seperti isu-isu perjudian, 

minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, 

pornografi/pornoaksi. Kedua, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan 

perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas 

agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Ketiga, 

isu komunal, yaitu, isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, 
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seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama 

dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal 

dari kelompok agama tertentu. Keempat, isu terorisme, yaitu isu yang terkait 

dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak 

milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan 

terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Kelima, isu politik-

keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan 

pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra 

ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Terkahir, keenam, isu lainnya, 

meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, 

maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori 

sebelumnya.
36

 

c. Penyelesaian konflik 

  Ada dua acara umum di dalam penyelesaian konflik yaitu mealui litigasi 

dan non litigasi, disamping cara-cara yang lainnya. Proses non litigasi yang 

sering digunakan adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Sedangkan 

resolusi konflik litigasi atau peradilan adalah resolusi dengan menggunakan 

proses hukum nasional dan dilakukan di pengadilan. Para pihak yang terlibat 

dalam konflik kekerasan tersebut diadili menurut ketentuan hukum nasional yang 

berlaku dan diselenggarakan di pengadilan. Biasanya keputusan akan diambil 

oleh hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti hukum dari kedua pihak yang 

terlibat dalam suatu konflik itu.  

                                                 
36
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Tabligh15, no. 2 (Desember 2014): h. 193-200. 
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  Negara dibangun dengan tujuan untuk mengelola konflik. Pemerintah 

menjadi aktor pentingmemelihara iklim harmoni dengan memberikan ruang 

demokratik bagi para pemeluk agama/atau keyakinan apapun. Pemerintah 

memiliki peran otoritas dalam melakukan kontrol atas berbagai fiksi yang ada 

untuk tujuan memelihara suasana harmonis.
37

 

C. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat dalam Islam 

  Kerukunan umat beragama sangat dijunjung tinggi dalam Islam dan juga 

mengajarkan untuk tidak memaksakan keyakinan pada orang lain seperti yang 

terdapat dalam QS al-Baqarah//2:256. 

ِِ  ٱلََٓ ئِمۡشَآَ فِٜ  ٝ َِ  ىذِّ شۡذُ ٱقذَ ذهثَٞه َِ  ىشُّ ِّٜ  ٱٍِ ِ ٝنَۡفشُۡ تِ  ىۡغَ ََ غُ٘خِ ٱفَ
ِۢ تِ  ىطهَٰ ٍِ ٝإُۡ ِ ٱَٗ فقَذَِ  للَّه

غَلَ ٱ َۡ جِ ٱتِ  عۡرَ َٗ َٰٚ ٱ ىۡؼُشۡ ثۡقَ ُ٘ ًَ ٱلََ  ىۡ َٗ  ّفصَِا ُ ٱىَٖاَۗ  ٌٌ  للَّه ٞغٌ ػَيِٞ َِ  ٥٢ٕعَ

Terjemahannya: 

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. 
Barang siapa ingkar terhadap Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, 
dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

38
 

  Dalam riwayat Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan 

seorang yang bernama Husain dari golongan Anshar keturunan suku Bani Salim 

yang memiliki dua orang putra yang beragama Nasrani, sedangkan beliau 

beragama Islam. Saat itu ia bertanya kepada Nabi Saw : bolehka saya memaksa 

kedua anak saya, karena mereka tidak taat terhadapku dan mereka tetap ingin 

bersama Nasrani. Kemudian Allah menjelaskan dengan menurunkan ayat di atas 

bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. 

                                                 
37

Muhamad Zuldin, Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di 

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, MIQOTXXXVII, no. 2 (Juli-Desember 2013): h. 442-443. 
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  Nabi Rasulullah saw, menjelaskan dalam hadits Riwayat Bhukary dari 

Ibnu Abbas:  

َ ػَثْذُ اّللِ  ِٚ ٝضُِ ٝذُْ قاَ هَ حَذه ثْْاَ ِٚ حَذه ثَْ ِٚ  َ ت ثَْ ِْ دَا ؤُدَ  خَْ  حَذه َِ ئعْحَا قَ ػَ ذُ تْ هَ حَ ٍُ ثشََ ّاَ 

ْٞوَ ىشَِ عُ٘ هِ اّللِ  ِِ ػَثها طِ قاَ هَ قِ ِِ اتْ حُ ػَ ٍَ ِْ ػِنشِ  ِِ ػَ ْٞ ِِ اْىحُصَ ٌَ  لَيهٚ اّللُ تْ َٗ عَيه  ِٔ ْٞ ُٛ  ػَيَ  َ 

حَحُ  َْ ْٞفِٞهحُ اىغه ُِ  َ حَةُ ئ ىَٚ اّللِ قاَ هَ اىحَِْ 39(ي ر البحا رواه(.اْلَُ دْ ٝاَ 
 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada 
saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazīd, ia berkata; telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad Bin Ishāq dari Dāwud Bin Al Hushaindari Ikrimah 
dari Ibnu „Abbās, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw.”Agama 
manakah yang paling dicintai oleh Allah?” maka beliau bersabda: “Al-
Hanīfiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)”.  

  Berdasarkan hadits tersebut Al-Hanīfiyyah merupakan sebutan bagi agama 

yang dibawah oleh Nabi Ibrahim As. Sedangkan al-hanīfiyyah merupakan orang 

yang memeluk agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki dengan Al-hanif 

(orang yang lurus), karena kecendrungannya kepada kebenaran, sebab asal kata 

“hanafa” berarti cenderung. Adapun orang-orang yang menyusahkan dirinya 

sendiri dalam beragama, semacam tidak mematuhi perintah Allah, mencemakan 

orang lain yang berbeda agama untuk masuk ke agama Islam dengan cara 

memaksa, maka hal demikian akan membuatnya rumit untuk melaksanakannya 

dengan sempurna.
40

 

 Sejarah mengukir bahwa penduduk Madinah melalui perjalanan hidup 

mereka dibawah kepemimpinan Rasulullah saw. tanpa instrik dan perpecahan. 

Rasulullah senantiasa mengajarkan pola hidup damai dalam keragaman dengan 

Islam sebagai landasan utama negara sekaligus menjadi azaz berdirinya Madinah. 

                                                 
39

Abū Abdullah Muhammad bin Ismāil al- Bhukārī, jilid 1 (Bāirut, Dār al Fikr), h. 16.  

40
Ibnu Hajar Al-Asqalāni, Fathul Bāri (Penjelasan Kitab ahih Bukhari, Peneliti Syaikh 

Abdul Aziz Abdullah Bin Bazz) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.168. 
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Perkembangan umat Islam pada masa Rasul telah melampaui banyak wilayah dan 

daerah dan dalam perluasan wilayah ini terdapat beberapa penganut agama yang 

turut serta berafiliasi dengan kaum muslimin setelah mereka ditundukkan. 

Kesediaan mereka bergabung bersama kaum muslimin dalam sebuah warga 

Negara non muslim di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh Rasul, percampuran 

suku, agama dan ras ini diselesaikan dengan mengadakan pengelompokan 

sebagaimana difahami oleh beliau dari ayat-ayat al-Qur‟an yang mengisyaratkan 

tempat dan eksistensi non muslim ini.
41

 

  Gagasan tentang Prinsip kebebasan beragama dan berbudaya dalam 

Piagam Madinah diyakini memiliki substansi yang sama dengan UUD 1945 di 

Indonesia, merupakan salah satu bentuk aktualisasi ajaran al-Qur‟an. Ungkapan 

“tidak ada paksaan dalam memasuki agama” seperti tercantum dalam surat al-

Baqarah ayat 256 yang diturunkan setelah ditetapkannya Piagam Madinah, 

esensinya dianggap telah termuat dalam Piagam Madinah. Menurut al-Qur‟an, 

bukan hanya kerukunan hidup beragama yang harus dijamin, akan tetapi 

kebebasan untuk tidak beriman pun harus dilindungi, sudah mesti bila yang 

disebut terkahir harus menghormati persetujuan politik, konstitusi yang telah 

dibuat dan disepakati bersama.
42

 Sebuah kebebasan yang telah ada secara 

fundamental dalam islam sebagaimana dipahami dari ayat Al-Qur‟an dalam QS 

Yunus/10:99, QS al-Kahfi/18:29, QS al-Kafirun/109:6. Kebebasan beragama 

                                                 
41

Subehan Khalik, Hak-Hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam, al-daulah5, no. 2 

(Desember 2016): h. 413. 

42
Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan (Jakarta: Prenada, 2011), h. 51. 
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sebelumnya telah ada dan berlaku dikalangan internal kaum muslimin
43

 

  Prinsip yang sama juga dijumpai dalam (QS al-Isra‟/17:107). “Hendaknya 

diingat bahwa al-Qur‟an menyeru orang agar beriman,” karena jalan imam itu 

adalah yang terbaik. Akan tetapi bila seruan itu tidak ditanggapi, maka prinsip 

pilihan bebas untuk tidak beriman harus diakui sebagai suatu kenyataan. Piagam 

Madinah dan Undang-Undang Dasar sama-sama mengakui secara resmi eksistensi 

agama-agama yang dianut oleh masyarakatnya, dan memberi kebebasan kepada 

pemelukya untuk hidup dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-

masing.
44

 Adanya petunjuk dalam al-Qur‟an tentang kerukunan hidup umat 

Beragama supaya  memperjelas adanya pengakuan kerukunan hidup antar umat 

beragama dalam kehidupan yang mempunyai regulasi dengan apa yang terdapat 

dalam Undang-Undang Dasar yang juga mengatur kerukunan hidup Umat 

Beragama sehingga semua pemeluk agama bisa menghargai agama yang diyakini 

orang lain atapaun orang yang tidak beriman yang harus juga dilindungi. 

  Allah swt, memerintahkan kepada hamban-Nya untuk menjalin 

persaudaraan sesama manusia sebangsa dan setanah air, baik itu antara seorang 

muslim dan non-muslim, selama pihak lain menghormati hak-hak orang islam. 

Firman Allah swt, dalam QS al-Mumtahanah/60:8.  

 ٌُ نُ ٖىََٰ ْۡ ُ ٱلَه َٝ ِِ  للَّه َِ ٱػَ ٌۡ فِٜ  ىهزِٝ ريُِ٘مُ ٌۡ ٝقََُٰ ِِ ٱىَ ٝ ٌۡ  ىذِّ ُٕٗ ٌۡ  َُ ذثَشَُّ شِمُ ِ دََِٰٝ ٍِّ ٌۡ ٝخُۡشِجُ٘مٌُ  ىَ َٗ

هُ  ٌۡ  ئِ ِٖ ۡٞ اْ ئِىَ ٓ٘ ذقُۡغِطُ َ ٱَٗ َِ ٱٝحُِةُّ  للَّه قۡغِطِٞ َُ  ٨ىۡ

Terjemahnya: 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil 
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(Desember 2016): h. 419. 

44
Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan (Jakarta: Prenada, 2011), h. 51-52.  
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terhadap -orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang Berlaku adil”.

45
 

  Ayat ini diturunkan pada saat ipar Nabi, Asma binti Abu Bakr, yang 

mempertanyakan kepada Nabi mengenai kunjungan ibunya yang pada saat itu 

masih kafir. Dan Nabi Muhammad memperbolehkan untuk menerima hadiah dan 

mengizinkan ibunya masuk di dalam rumahnya. Sesungguhnya Allah tidak 

melarang orang-orang untuk berbuat baik, serta mengadakan hubungan 

persaudaraan, tolong-menolong, bantu-membantu dengan orang yang musyrik, 

selama mereka tidak memiliki niat untuk menghancurkan Islam dan kaum 

muslimin, baik dengan mengusirnya. 

  Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memberdayakan 

masyarakat, meningkatkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memerhatikan 

potensi keanekaragaman.
46

 Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan 

yang dimaksud oleh Allah swt. sebagaimana tercantum dalam QS āli-Imrān/3:110 

sebagai berikut: 

َُ تِ  شُٗ ٍُ حٍ  خُۡشِجَدۡ ىيِْهاطِ ذأَۡ هٍ شَ  ُ ۡٞ ٌۡ خَ ؼۡشُٗفِ ٱمُْرُ ََ ِِ  ىۡ َُ ػَ ۡ٘ َٖ ْۡ ذَ ْنَشِ ٱَٗ َُ َُ تِ  ىۡ ُْ٘ ٍِ ذإُۡ ِۗ ٱَٗ  للَّه

وُ  ٕۡ َ  َِ ٍَ ٘ۡ ءَا ىَ ةِ ٱَٗ ٌُ  ىۡنِرََٰ ُٖ ْۡ ٍِّ   ٌ ُ شٗا ىهٖ ۡٞ َُ خَ َُ ٱىنََا ُْ٘ ٍِ إۡ َُ ٌُ  ىۡ َُ ٱَٗ مَۡثشَُُٕ غِقُ٘  ٓٔٔىۡفََٰ

Terjemahnya:  

“Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, 
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tentulah ia lebih baik dari mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun 
kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

47
 

  Ada beberapa pendapat tentang sebab-sebab turunnya surah al-Imran ayat 

110, antara lain yang terdapat dalam kitab shahih Bukhari nomor 4557 dan 

menurut Iqrimah dan Muqotil. Diriwatkan oleh Ikrimah dan Muqotil sebab 

turunnya ayat ini sebagai bantahan dari perkataan Malik Bin Dhoif 7 dan Wahab 

Bin Yahudza yang merupakan keturunan Yahudi. “sesungguhnya agama kita lebih 

baik dari agama yang kalian dakwahkan dan bangsa kami lebih unggul dibanding 

kalian”. Maka surah Al-Imran turun menegaskan bahwa umat yang terbaik setelah 

diangkatnya Nabi Muhammad saw sebagai Rasul bukanlah Yahudi dan Nasrani 

akan tetapi umat Islam. 

  Pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas pula pada tanggungjawab 

sosial untuk mengajak masyarakat untuk lebih berkembang baik dalam bidang 

ekonomi, sosial maupun budaya dan tidak terlepas dari konsep besar dari 

pengembangan masyarakat itu sendiri. Islam diakui adanya sebuah tanggung 

jawab sosial, hal ini dapat dilihat dalam QS al- Qasas/ 28:77. Adapun hadis yang 

menjelaskan tentang kepedulian sosial yang merujuk kepada pemberdayaan 

Masyarakat yaitu hadis riwayat Bhukari dari Abī Hurairāh: 

ِْ  تَٚ ُٕ  ِ ػَ ٍِ ٌٍ مُشْ تحَ  غْيِ ٍُ  ِْ ِْ ّفظ ػَ ٍَ ْٝشَ ج س. ع. قاَ هَ :قاَ هَ سَ عُوُ اّللِ ص. ً :  شَ 

ِْ مُشْ بِ َٝ٘ ٍِ ّْٞاَ ّفَْظَ اّللُ ػَُْٔ مُشْ تحَ  شَ اّللُ  مَشَ بِ اىذُ  ٍُغش ٝغه شَ ػَيَٚ  ِْ ٝغَه ٍَ  َٗ حِ  ٍَ ًَ اىقِٞاَ 

ِْ عَ  ٍَ  َٗ ِٔ فِٚ اىذُّ ّٞاَ ٗ الَ خ س ج  َُ اىؼَثْذُ فِٚ ػَيَٞ ا مَا  ٍَ ا عرش اّللُ فِٚ ػَ٘ ُ اىؼَثْذِ  ًَ غْيِ ٍُ رشََ 

( .ِٔ (ر و اها لبخا رىػ٘ ُ   خِٞ
48

 

Artinya: 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 94.  
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 “Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Bersabda, Seorang muslim 
saudara terhadap muslim lainnya, tidak menganiaya dan tidak akan 
membiarkan saudaranya dianiaya. Barang siapa yang (memenuhi) 
kebutuhannya, dan barang siapa yang melapangkan kesusahan orang lain 
maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat, barang siapa 
yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi Aib nya di hari 
kiamat.” (HR Al-Bukhari). 

  Pemberdayaan masyarakat sangat di anjurkan dalam Islam sehingga 

pemerintah diwajibkan untuk melakukan berbagai macam usaha dengan tujuan 

pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan membentuk forum kerukunan 

umat beragama untuk lebih mempererat persaudaraan sesama umat beragama, 

dengan melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti melakukan dialog 

antar pemeluk agama atas permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan 

baik dibidang sosial, keagamaan, maupun dalam bidang ekonomi, mengajak 

masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, ikut menaruh tanggungjawab 

terhadap bidang kelembagaan, serta lebih peduli kepada sesama pemeluk agama 

dan tidak melakukan deskriminasi antar pemeluk agama.   
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D.   Kerangka Konseptual  

Kerukunan Umat 

Beragama 

Hasil Penelitian  

Kebijakan  Realitas  

Pemerintah  

Penilaian  

Hadis  

Al- Qur‟an 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

Penelitian Kualitatif Deskriptif. Dengan berusaha untuk menggambarkan suatu 

keadaan dalam kondisi alamiah, mendapatkan sebuah profil dan menemukan 

suatu penyelesaian dari permasalahan yang diteliti sebagai hasil dari penelitian 

yang dilakukan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih karena kegiatan 

penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng (Telaah Atas Ketatanegaraan 

Islam)” ialah sebuah penelitian yang mencoba menggambarkan suatu keadaan 

secara alamiah lalu dituangkan menjadi sebuah profil dan dan menghasilkan suatu 

solusi.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat dimana akan dilangsungkan 

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kabupaten 

Soppeng. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian 

tersebut adalah karena terdapat masalah yang memungkinkan untuk dikaji lebih 

lanjut terkait tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan forum kerukunan 

umat beragama di Kabupaten Soppeng sejak diberlakukannya PBM No. 9 dan 8 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 
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Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Dan peneliti 

berdomisili dari daerah tersebut yang memungkinkan dalam memperoleh watu, 

tenaga, dan biaya dapat digunakan dan/atau didapatkan seefektif mungkin. 

B. Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

yuridis-normative, yaitu berdasar pada hukum positif yang menjadi dasar 

pembentukan peraturan mengenai Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

penelitian Teologi Normative (syar‟i) yaitu berdasar pada hukum ketatanegaraan 

islam atau hukum islam mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, serta 

melihat gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. 

C. Sumber Data 

1. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti 

mengelompokkan kepada dua sumber data, yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data empiris 

yang peneliti peroleh dari lapangan didasarkan pada hasil wawancara bersama 

dengan informan penelitian dan hasil observasi. Tekhnik penentuan informan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan cara tekhnik purposive sampling 

dengan memilih kelompok subyek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang memiliki 

kaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah ditahu sebelumnya. Penelitian ini 

melibatkan masyarakat diantaranya dalam kecamatan lalabata Kabupaten 

Soppeng.   
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Informan yang dipilih berjumlah tiga orang diantaranya beberapa 

masyarakat di Kabupaten Soppeng yaitu, Ketua Kasubag Bidang Tata Usaha 

Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. Ketua/Sekretaris Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng,  masyarakat Kabupaten Soppeng 

berjumlah 1 orang. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder di peroleh peneliti merupakan data yang langsung 

diperoleh peneliti dalam menunjang sumber pertama penelitian ini seperti buku-

buku, literatur-literatur ilmiah jurnal, yang dibuat dalam berbagai media yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai acuan sebelum melakukan 

pembahasan lebih lanjut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi 

partisipasif, dimana peneliti mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan 

informan dalam kurung waktu tertentu, peneliti memerhatikan apa yang terjadi, 

mendengarkan perkataan informan, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti serta mempelajari dokumen yang informan miliki.  

2. Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara 

bebas terpimpin, dimana peneliti langsung mengunjungi rumah atau tempat 

tinggal informan untuk menanyakan terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan 

dan/atau yang ingin diketahui peneliti mengenai masalah yang diteliti.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi atau pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini 

yakni peneliti menggunakan kamera dan alat tulis maupun alat perekam guna 

untuk membantu peneliti mengumpulkan data-data secara akurat demi 

menghindari kesalahan penyusunan hasil penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dalam 

mengumpulkan data selama melakukan penelitian, yaitu: 

1. Peneliti sendiri sebagai instrument penelitian 

2. Pedoman wawancara/ daftar pertanyaan 

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informan dan informasi yang 

berupa daftar pertanyaan. 

3. Alat perekam/Handphone, dan 

Alat yang digunakan untuk merekam aktivitas/ kegiatan dengan sumber 

data. Alat perekam yang digunakan ada dua yaitu: 

a. Kamera 

b. Tap recorder 

4. Alat tulis (buku catatan dan pulpen) 

Buku catatan dan pulpen memilki fungsi untuk mencatat kegiatan dan 

menulis semua percakapan dengan sumber data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik pengelolaan data 
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a. Klasifikasi data (memilah-milah data) merupakan motode yang digunakan 

untuk menyusung data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau 

kaedah yang telah ditentukan/diterapkan. 

b. Reduksi data merupakan kegiatan dalam memilah-milah data yang relevan 

dengan pembahasan dimana data diperoleh dari penelitian. 

c. Editing data adalah suatu proses untuk memeriksa data hasil penelitian 

dengan tujuan mengetahui hubungan dari keabsahan data yang akan 

dideskripsikan dari menemukan jawaban dari pokok permasalahan.  

2. Tekhnik analisis data 

Tekhnik analisi data memiliki tujuan untuk menguraikan dan memecahkan 

masalah didasarkan pada data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dikelola, mencari 

dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan hal apa yang dipelajari, 

serta memutuskan apa yang perlu diceritakan kembali.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Suatu penelitian sangat dituntut untuk agar memenuhi standar dari sebuah 

penelitian hingga dapat memperoleh kesimpulan yang berstandar objektif. 

Apabila telah memenuhi standar objektifnya maka boleh dikatakan bahwa 

penelitian tersebut telah teruji keabsahan datanya. Dalam menguji keabsahan data 

yang diperoleh guna mengukur validasi hasil penelitian peneliti dituntut lebih 

meningkatkan ketekunan dalam melakukan penelitian, pengamatan yang cermat 

dan berkesinambungan dengan menggunakan tekhnik trigulasi.  
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Trigulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu trigulasi dengan sumber yaitu 

peneliti menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan perolehan 

data, misalnya melalui wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan observasi 

terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip dokumen sejarah, 

catatan revisi, catatan atau tulisan pribadi dan gamber atau foto. Masing- masing 

cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, selanjutnya akan 

memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 

Trigulasi dengan metodemembandingkan informasi atau data dengan cara yang 

berbbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran 

yang utuh mengenai informan tertentu. Trigulasi tahap ini digunakan jika data 

atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 

kebenarannya, dan Trigulasi dengan teori yaitu hasil akhir dari penelitian 

kualitatif bahwa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi 

tersebut selanjutnya dibandingkan perspektif teori yang relevan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan tekhnik trigulasi dengan sumber dalam 

penelitian.  
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BAB VI 

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN FORUM 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SOPPENG 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi 

Selatan yang beribukotakan Watansoppeng. Kabupaten Soppeng terletak pada 

koordinat antara 4°,6‟ sampai 4° 32‟ Lintang Selatan dan antara 119° 47‟ 18” 

sampai 120° 06‟ 13” Bujur Timur. Dengan luas daratan 700 km2 dan berada pada 

ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut. Dimana perbukitan 

yang luasnya 800 km2 berada pada ketinggian rata-rata 200 m diatas permukaan 

laut. Secara administrative, Kabupaten Soppeng berbatasan dengan Kabupaten 

Sidenreng Rappang dan Wajo yang berada di sebelah utara, Kabupaten Wajo dan 

Bone disebelah timur, Kabupaten Bone disebelah Selatan, dan Kabupaten Barru 

disebelah Barat. Untuk lebih mengetahui luas wilayah Kabupaten Soppeng 

lihatlah table 1.1 

Table 1.1  

Luas Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 (km2) 

Kecamatan  Luas Wilayah 

Marioriwawo 300 

Lalabata 278 

Liliriaja 96 

Ganra 57 

Citta 40 
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Lilirilau 187 

Donri- Donri 222 

Marioriawa 320 

Jumlah 1.500 

Sumber: Badan Pusat Statistik dalam angka 2019. 

Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dan 70 desa/kelurahan , luas 

wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 km2. Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng 

termasuk Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit apabila 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Sulawesi Selatan.   

Pada tahun 2019 hasil proyeksi diketahui bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Soppeng sebanyak 229.991 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten 

Soppeng pada tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun, walapun laju pertumbuhan masih terbilang sangat kecil. Di tahun 2019 

pertumbuhan jumlah penduduk hanya 0, 10% dibandingkan dengan tahun 2018 

atau hanya bertambah sekitar 221 jiwa dari tahun 2018.  

Kabupaten Soppeng merupakan Kabupaten yang mayoritas beragama 

Islam  akan tetapi ada sebagian masyarakat yang beragama Kristen baik Khatolik 

maupun Protestan, Budha dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

table 1.2 

Table 1.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten 

Soppeng 2019 

Kecamatan  Islam Protestan Katolik Hindu Budha lainnya 
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Marioriwawo 48.733 1 137 1 1 - 

Lalabata 47.660 74 478 8 5 - 

Liliriaja 28.237 38 55 - - - 

Ganra  11.580 1 11 - - - 

Citta  8.175 - - - - - 

Lilirilau 38.315 1 4 - - - 

Donri- Donri 24.380 1 12 - - - 

Marioriawa  26.900 1 4 - 1 - 

7312.Soppeng  233.967 117 701 9 7 - 

 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan table tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng 

memiliki masyarakat yang menganut beberapa agama yang mayoritas agama yang 

dianut masyarakat ialah agama Islam kemudian disusul oleh agama Kristen dan 

agama Khatolik kemudian disusul oleh agama Hindu dan disusul oleh agama 

Budha, ini memggambarkan bahwa Kabupaten Soppeng telah menerapkan 

kerukunan umat beragama. 

Pada tahun 1950 diperkirakan sebagai tahun dimana perkembangan agama 

Kristen sangat pesat terjadi di Kabupaten Soppeng. Saat itu para misionaris 

berdatangan ke Kabupaten Soppeng dengan tujuan untuk memengaruhi 

masyarakat untuk masuk keagama Kristen baik itu Protestan maupun Katolik. 

Beberapa cara yang dilakukan pada saat itu dengan berupaya memberikan bantuan 

kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok dan pakaian. sehingga banyak 

masyarakat yang masuk agama Kristen pada saat itu terutama di tiga kecamatan 
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yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, dan Kecamatan Liliriaja, 

sekalipun pada saat itu masyarakat Kabupaten Soppeng umumnya penganut 

agama Islam.    

Dalam hal permasalahan pluralistik agama yang ada di Kabupaten 

Soppeng, selama ini masyarakat telah memperaktikkan dan meletakkan serta 

menjadikan pluralitas bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah. 

Masyarakat mempraktikkan toleransi antara umat beragama bukan hanya terhadap 

keluarga sendiri akan tetapi terhadap masyarakat lainnya walaupun berbeda 

agama. Perkembangan pembangunan pada bidang spiritual bisa dilihat dari 

besarnya sarana dan prasarana peribadatan yang dimiliki masing-masing agama. 

Berikut ini table pendirian rumah ibadah yang ada di Kabupaten Soppeng.  

Table 1.3  

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Soppeng 2019.  

Kecamatan Mesjid Mushola Gereja 

Protestan 

Gereja 

Khatolik 

Pura Vihara 

Marioriwawo 79 19 1 - - - 

Lalabata  91 34 5 1 - - 

Liliriaja 46 13 - - - - 

Ganra 18 5 - - - - 

Citta 17 5 - - -  

Lilirilau 75 20 - - - - 

Donri-Donri 54 5 - - - - 
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Marioriawa  53 9 - - - - 

7312.Soppeng 433 110 6 1 - - 

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan table tersebut Kabupaten Soppeng memiliki beberapa 

tempat peribadatan, dari tempat peribadatan yang ada menandakan bahwa 

Kabupaten Soppeng menerapkan kerukunan umat beragama. Keberadaan Rumah 

ibadah dan Rohaniawan menunjukkan pula bahwa masyarakat Kabupaten 

Soppeng dapat hidup saling berdampingan tanpa memperdulikan perbedaan serta 

keyakinan yang dianutnya. 

Upaya meningkatkan kearifan nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di 

masyarakat khususnya di Kabupaten Soppeng untuk menciptakan toleransi antar 

umat beragama melibuti nilai-nilai budaya, yaitu: Ati Mapaccing, 

Amaradekangeng, Assimellereng, dan Mappasitinaja. 

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Sopppeng 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan 

Kementerian Agama Republik Indonesia No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang 

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadah. Sejak itu pemerintah mewajibkan semua kabupaten 

mendirikan sebuah Forum Kerukunan Umat Beragama yang berada dalam 

naungan Kementerian Agama. 

Pemerintah sebagai pemimpin yang mewakili Allah dalam menjalankan 
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kekuasaannya memiliki keharusan untuk mempunyai keahliaan dan kemampuan 

dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum yang adil bagi setiap manusia. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al- Nisa/4:58: 

هُ  َ ٱ ۞ئِ ٗاْ  للَّه ٌۡ  َُ ذإَُدُّ شُمُ ٍُ دِ ٱٝأَۡ ََْٰ ٍََٰ َِ  لَۡۡ ۡٞ رٌُ تَ َۡ ئِرَا حَنَ َٗ يِٖاَ  ٕۡ َ  ٓ َٰٚ ٘اْ  ىْهاطِ ٱئىَِ َُ  َُ ذحَۡنُ

هُ  ىۡؼَذۡهِ  ٱتِ  َ ٱئِ ِٔ  للَّه ا ٝؼَِظنٌُُ تِ هَ هُ   ٓۦِّۗؼِ َ ٱئِ ا تصَِٞشٗا للَّه ٞؼَۢ َِ َُ عَ  ٥٨مَا

Terjemahannya: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah pengajaran sebaik- baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar 
lagi Maha Melihat.”

49
 

  Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap pemerintah 

merupakan sebuah penentu dari setiap keputusan dan keputusan yang diambil oleh 

pemerintah harus dibuat dengan sebenar- benarnya yakni menetapkan sebuah 

undang- undang yang adil bagi setiap manusia dan hendaknya pemerintah dalam 

menetapkan sebuah keputusan harus bersandar kepada ketentuan al-Qur‟an dan al- 

Sunnah. Dan apabila tidak dijelaskan dalam nash bisa dengan ijtihad dari seorang 

hakim yang mengetahui hukum Allah swt. dan yang paling dekat dengan 

kebenaran. 

Peran pemerintah sebagai fasilitator dan sebagai pendorong bagi 

masyarakat untuk tetap berupaya memelihara kerukunan umat beragama tentu saja 

sangat berperang penting dalam pemberdayaan forum kerukunan umat beragama 

dimana pemerintah mengesahkan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat 

Beragama sesuai dengan keputusan walikota. Kemudian pemerintah 

mengfasilitasi dan menyelenggarakan berbagai program yang dapat tetap menjaga 

kerukunan antar umat agama di masyarakat.   

                                                 
49

Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan terjemahannya, h. 128. 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, selaku Kepala Kasubag 

Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

 

“Kita selaku pemerintah terhusus kementerian agama itu kita membina 

Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama 

ini independen artinya berdiri sendiri, ketua umumnya bapak Supriansa 

selaku wakil Bupati, Ketua hariannya Drs Agussalim Alwi, dan 

menyediakan ruangan khusus memang untuk kantor FKUB di 

Kementerian Agama ini dan dananya memang dari Kementerian Agama 

ini”.
50

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, selaku penyelenggara fungsi-fungsi 

pemerintahan terutama dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang memiliki 

hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Agama Kabupaten Soppeng memiliki hak dan kewajiban berdasarkan 

kedudukannya maka perannya sangat penting terhadap Forum Kerukunan Umat 

Beragama.  

Kebijakan dan upaya-upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama 

dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk 

memelihara kerukunan umat beragama dilakukan dengan tetap memperhatikan 

langkah-langkah yang diambil.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, selaku Kepala Kasubag 

Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

“Dalam pemberdayaannya ini terhusus pendirian rumah ibadah kita tetap 

mengacu ke PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, PBM itu keputusan bersama 

yaitu Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Agama, itu diatur tentang 

tata cara pendirian rumah ibadah, jadi rumah ibadah itu tidak sembarang 

                                                 
50

Alibe, Kepala Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, 

wawancara, 23 Juni 2020. 
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didirikan, tidak bahwa ada uangnya langsun bikin masjid, bikin gereja nda, 

ada aturannya”
51

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, pada hakekatnya adanya Keputusan 

Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kementerian Agama RI No. 9 dan 8 

Tahun 2006 terkait pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan 

Pendirian Rumah Ibadah hanya dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengatur. 

Upaya Kementerian Agama dengan Pemberdayaan FKUB sendiri dengan 

melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama ini dalam proses pelasanaan 

pendirian rumah ibadah, hal ini sesuai dengan tugas FKUB yang terdapat dalam 

pasal 8 ayat (1) yang salah satu tugas FKUB Kabupaten/Kota ialah memberikan 

rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Oleh karena itulah 

tugas rekomendasi untuk permohonan pendirian rumah ibadah merupakan 

kewenangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat 

kabupaten/kota.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, Kepala Kasubag Tata 

Usaha Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

“Setiap ada rumah ibadah yang dibangun harus ada SOP, yang pertama 

membentuk panitia pembangunan lengkap dengan sk dan stempel tertentu, 

nah setelah terbentuk itu panitia tadi itu meminta dukungan berupa tanda 

tangan yang akan menggunakan baik itu gereja maupun masjid dengan 

ditandatangani minimal 90 orang dan melampirkan ktp, yang telah 

diketahui pemerintahan setempat yaitu pak lurah atau pak desa baru 

diajukan kepada Kementerian Agama dan FKUB, setelah itu kami dari 

Kementerian Agama dan FKUB turun bersama meninjau lokasi layak atau 

tidak dibanguni rumah ibadah, kemudian ada juga yang kedua, tanda 

tangan minimal 60 orang untuk pendukung, yang dimaksud pendukung 

disini ialah rumah ibadah tetangga, artinya tidak ada keberatan adanya 

rumah ibadah baru itu baik berbeda agama, katakanlah ada gereja disitu 

                                                 
51

Alibe, Kepala Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, 

wawancara, 23 Juli 2020. 
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kita harus meminta kerelaannya untuk membangun rumah ibadah ditempat 

itu, kalau tidak setuju gerejanya, tidak setuju masjid sebelah maka tidak 

bisa dikasi rekomendasi, disini terkadang ada masyarakat yang berfikir 

kok kita mau bikin rumah ibadah dilarang dijelaskanlah bukan melarang 

tapi mengatur, diatur oleh aturan yang ada, kalau teratur kan InsyaAllah 

akan aman agama kan artinnya teratur ”
52

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, aturan yang telah ditetapkan pemerintah 

dalam pendirian rumah ibadah dengan melibatkan Kementerian Agama dan 

Forum Kerukunan Umat Beragama sesungguhnya hanya untuk mengatur, agar 

supaya pemeluk agama bisa menghargai dan menerima pemeluk agama lain 

sehingga dapat memelihara menjaga kerukunan umat beragama terkhususnya 

masyarakat Kabupaten Soppeng. Sehingga sangat diperlukan kerjasama semua 

pemeluk agama untuk bisa tetap saling menghormati dan menghargai. 

Peran pemerintah sangat berpengaruh penting terhadap kerukunan umat 

beragama yang ada di Kabupaten Soppeng terkushus Kementerian Agama dalam 

memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai salah satu wadah 

untuk mempertemukan semua pemeluk agama yang ada di Kabupaten Soppeng, 

sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat  mewakili semua aspirasi para 

pemeluk agama.   

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, selaku Kepala Kasubag 

Tata Usaha Kementerian Agama, menyatakan bahwa: 

“Bentuk kebijakan itu kan setiap tahun ada dana yang diberikan 

pemerintah itu biasa kita gunakan untuk sosialisasi,semuanya diundang 

baik itu ulama, pendeta, pastor, tokoh agama,  tokoh masyarakat, ormas. 

Agenda yang sering disosialisasikan seperti tadi tata cara pendirian rumah 

ibadah, termasuk juga di kesbangp kami dalam Hal ini Kementerian 

Agama dan FKUB diundang secara berkala untuk membicarakan hal-hal 
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yang tidak berkenang atau gejolak dimasyarakat mengenai kesatuan 

bangsa untuk dilaporkan catat dan bahas secara bersama disana.”
53

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam pemberdayaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

pada mulanya dengan melakukan sosialisasi dengan turut menghadirkan anggota 

Forum Kerukunan Umat Beragama terhadap permasalahan-permasalahan atau isu-

isu mengenai kesatuan bangsa yang ada dalam masyarakat dengan menjalin 

kerjasama dengan Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, selaku Kepala Kasubag 

Tata Usaha Kementerian Agama, menyatakan bahwa: 

“Kita juga melakukan kegiatan sosialisasi bersama FKUB ini untuk 

mensosilisasikan PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 ya itu tergantung anggaran 

karena dana  yang memang diperuntukkan untuk FKUB berasal dari 

kementerian agama ini tapi kami berusaha melakukan sosialisasi satu 

tahun satu kali lah, dialog antar agama juga begitu pokoknya kegiatan 

terkadang dibatasi begitu pula bagi persertanya juga tidak terlalu banyak 

kalau dimasyarakat kami mengundang kepala desa atau yang bisa 

mewakilinya, itupun ya kami tidak paksakan semuanya datang yang mau 

saja, akan tetapi tahun ini memang tidak dilakukan karena anggarannya 

dipake untuk keperluan covid ini, jadi mau tidak mau ditunda dulu”.
54

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam melaksanakan sosialisasi 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Soppeng tentang peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan pemerintah pada bidang keagamaan khusunya PBM No. 9 dan 8 tahun 

2016 terus dilakukan satu kali dalam setahun karena anggaran yang di terima oleh 

Forum Kerukunan Umat Beragama cuman berasal dari APBN khas Kementerian 
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Agama Kabupaten Soppeng, dan setiap anggaran yang diterima per tahunnya 

tidak menentu tergantung kondisi.  

Kementerian Agama melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

kerukunan hidup umat beragama, yang kegiatan rutin yang dilakukan bersama 

tokoh-tokoh agama, pemerintah maupun tokoh-tokoh  masyarakat baik melalui 

diskusi atau dialog antar ummat beragama. Mengingat bahwa terdapat banyak 

pemikir agama yang bukan hanya berasal dari kalangan Islam, akan tetapi juga 

dari agama yang berbeda, seperti pemikir agama Kristen, Hindu, dan Budha.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, selaku Kepala Kasubag 

Tata Usaha Kementerian Agama, menyatakan bahwa: 

“Kita berusaha untuk merangkul semua pemeluk agama kalau ada 

pertemuan seperti FKUB ini kita panggil semua aliran yang ada, ada 

masalah pak, ada masalah bu,  kemukakan disini kita diskusikan disini 

jalan keluarnya, jangan biarkan masyarakat berlarut dalam 

permasalahannya disini kita pecahkan bersama, secara sepuasnya dan 

sewajarnya.”
55

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Agama dalam merangkul Forum Kerukunan Umat Beragama 

sebagai salah satu organisasi yang mempertemukan keberagaman pemikir dari 

berbagai agama, baik itu dari pemikir agama Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. 

Dengan diadakannya pertemuan seperti ini sungguh sangat bagus dalam 

menimbulkan kesan bahwa kita bisa hidup saling berdampingan meski kita berada 

dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Bukan hanya itu kita bisa melahirkan 

sikap toleransi antar umat beragama dengan saling menghormati  
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antarkepentingan pemeluk agama. 

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga memiliki dewan penasehat sebagai 

salah satu tugas pemerintah daerah dalam memberdayakan Forum Kerukunan 

Umat Beragama yang ada di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan wawancara 

dengan bapak H. Alibe selaku Kepala Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama 

Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

 “Dikabupaten Soppeng ini juga dibentuk Dewan Penasehat yang mana 

ketuanya itu pak Wakil Bupati, Wakil Ketuanya pak Huzaemah itu kepala 

Kantor Kementerian Agama, Sekretarisnya pak Arafah itu Ketua Kesatuan 

Bangsa dan Politik, serta anggotanya itu dipilih dari berbagai instansi yang 

ada, yang tugasnya terhadap FKUB sendiri dengan memberikan fasilitas 

hubungan kerja kepada FKUB ini  dengan pemerintah daerah lainnya 

seperti tadi Kesbanp dan kepada instansi pemerintah lain kayak Polri 

gunanya ini tidak lain untuk memelihara kerukunan umat beragama di 

Kabupaten Soppeng.”
56

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dengan dibentuknya Dewan Penasehat 

Forum Kerukunan Umat Beragama ditingkat Kabupaten sebagai salah satu upaya 

pemerintah dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Hal ini 

sesuai dengan yang ada dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 

dan Pendirian Rumah Ibadah. 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Alibe, selaku Kepala Kasubag 

Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

 “Acara yang dulu itu diselenggarakn bulan Sembilan kira-kira tanggal 23 

tahun lalu kami mengadiri pengukuhan pengurus FKUB yang 

diselenggarakan di Makassar, kami itu juga dilantik oleh Wakil Gubernur 
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Andi Sudirman Sulaiman, pengukuhan itu didasaran atas Keputusan 

Gubernur Sulsel No. 183/1/2019, hal ini terkait dengan pembentukan 

Forum Kerukunan Umat Beragama atau disingkat FKUB dan juga 

Dewan Penasehat FKUB, saya tidak tahu pasti tempatnya yang jelasnya 

di Makassar itu”.
57

 

  

 Berdasarkan wawancara tersebut dalam Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng, Wakil Gubernur yaitu Andi 

Sudirman Sulaiman sebagai Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat 

Beragama Tingkat Provinsi melakukan pengukuhan pengurusan Forum 

Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat 

Beragama yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini didasari pada 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No: 183/1/Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum 

Kerukunan Umat Beragama.  

 Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Soppeng dalam 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di pada dasarnya tetap 

mengacu kepada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadah. Baik itu berupa sosialisasi mengenai peraturan-

peraturan dan kebijakan pemerintah daerah, melakukan dialog antar umat 

beragama, Penampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat yang 

akan nantinya menjadi rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintahan 

setempat, memberikan rekomendasi tertulis terhadap permohonan pendirian 
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rumah ibadah kepada masyarakat, serta membentuk dewan penasehat sebagai 

upaya memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan membantu 

merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan, serta mengfasilitasi hubungan 

kerja Forum Kerukunan Umat Beragama baik dengan pemerintah daerah maupun 

dengan instansi yang terkait.    

C. Realitas Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten 

Soppeng 

Penguatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama baik dalam aspek, 

kelembagaan, program, pendanaan, jaringan, dan pemberdayaan masyarakat 

merupakan tugas pemerintah dalam mendukung kinerja Forum Kerukunan Umat 

Beragama yang ada di Kabupaten Soppeng, hal ini sesuai dengan yang terdapat 

dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. 

Dalam Islam juga mengatur bagaimana dalam memberdayakan masyarakat  yang 

merupakan tanggung jawab bersama baik itu dikalangan instansi pemerintahan, 

maupun dikalangan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS al- Imran/3:110: 

 ٌۡ َُ تِ  مُْرُ شُٗ ٍُ حٍ  خُۡشِجَدۡ ىيِْهاطِ ذأَۡ هٍ شَ  ُ ۡٞ ؼۡشُٗفِ ٱخَ ََ ِِ  ىۡ َُ ػَ ۡ٘ َٖ ْۡ ذَ ْنَشِ ٱَٗ َُ َُ تِ  ىۡ ُْ٘ ٍِ ذإُۡ ِۗ ٱَٗ  للَّه

وُ  ٕۡ َ  َِ ٍَ ٘ۡ ءَا ىَ ةِ ٱَٗ ٌُ  ىۡنِرََٰ ُٖ ْۡ ٍِّ   ٌ ُ شٗا ىهٖ ۡٞ َُ خَ َُ ٱىنََا ُْ٘ ٍِ إۡ َُ ٌُ  ىۡ َُ ىۡفََٰ ٱَٗ مَۡثشَُُٕ   ٓٔٔ غِقُ٘

Terjemahannya: 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang yang fasik”. 
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Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat yang terbaik adalah umat 

yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan serta mencegah dari 

kemungkaran serta senantiasa selalu beriman kepada Allah swt. dari ayat ini juga 

dipahami bahwa pemerintah bisa melakukan kebijakan dalam pemberdayaan 

masyarakat selama kebijakan itu mengarah kepada kemaslahatan bersama dengan 

salah satunya lewat lembaga FKUB yang merupakan forum/wadah yang dibentuk 

pemerintah dalam memperdayakan masyarakat.  

Berbagai tugas menjadi tanggung jawab Forum Kerukunan Umat 

Beragama seperti dengan melakukan dialog dengan berbagai pemuka agama dan 

tokoh masyarakat,  menampung berbagai aspirasi baik itu berasal dari ormas 

keagamaan dan masyarakat dalam bentuk sebuah rekomendasi sebagai bahan 

kebijakan bagi pemimpin pemerintah daerah kabupaten. Melakukan berbagai 

sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam bidang 

keagamaan tentang kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Budiman, selaku Sekretaris Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik, menyatakan bahwa: 

“Penguatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten 

Soppeng menurut saya sudah terlaksana karena kami disini di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sering mengundang Forum Kerukunan Umat 

Beragama dalam membahas berbagai masalah atau isu-isu organisasi 

masyarakat, ketika FKUB juga melakukan kegiatan seperti dialog para 

pemuka agama kami juga sering hadir dalam kegiatan FKUB, serta 

sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB kami diundang yaa kami datang 

sebagai salah satu bentuk dukungan kami terhadap kinerja FKUB di 

soppeng ini”.
58

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
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Beragama sudah terlaksana dengan sering melakukan kerjasama dengan Badan 

Persatuan Bangsa dan Politik yang juga sebagai anggota Penasehat Forum 

Kerukunan Umat Beragama yang juga sangat berperan penting dalam menjaga 

kerukunan umat beragama dan mencegah terjadinya konflik sosial keagamaan di 

masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng. Konflik akan reda jika para instansi 

pemerintah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peran sebagai 

mediator dari pihak-pihak yang terlibat.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budiman, selaku Sekretaris Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik, menyatakan bahwa: 

“Kami bersama FKUB selalu melakukan koordinasi ketika ada masalah 

masalah seperti pendirian rumah ibadah yang dapat menimbulkan konflik 

baik itu kalangan agama, maupun masyarakat, kami disini sebagai 

penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat, ada juga program tahunan namanya pendidikan toleransi yang 

harus jalan setiap tahunnya. Kalau FKUB juga ingin mengadakan rapat 

rutin atau koordinasi kami juga membantu dalam hal anggaran, tapi tidak 

banyak”.
59

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut koordinasi yang dilakukan oleh FKUB 

dan Badan Kesatuan Bangsa dalam menangani berbagai masalah sehingga tidak 

menimbulkan konflik baik itu dari kalangan keagamaan maupun masyarakat, 

tidak hanya itu dibutuhkan pemahaman tentang pentingnya menghargai dan 

menghormati berbagai perbedaan yang ada dimasyarakat menjadikan pendidikan 

toleransi dalam masyarakat menjadi program yang harus dilakukan setiap 

tahunnya sehingga hal itu patur mendapat  apresiasi dengan baik karena ketika 

terjadi konflik dimasyarakat tentu akan menggangu pemerintahan Kabupaten 
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Soppeng. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Budiman selaku Sekretaris Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik, menyatakan bahwa: 

“Bukan Cuma itu, ketika kita sebagai salah satu anggota dewan penasehat 

FKUB, kami berusaha ketika kita melakukan sosialisasi banyak yang hadir 

baik itu dari pihak pemerintah daerah seperti Bupati/Wakil Bupati, 

ketua/sekretarisnya juga Kementerian Agama, juga Polri Juga ikut serta 

dalam mengamankan jalannya sosialisasi tersebut”.
60

   

 

Berdasarkan wawancara tersebut dari aspek Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama sudah berjalan semestinya dengan melibatkan 

berbagai pemerintahan daerah baik itu dari pihak Bupati/Wakil Bupati, Badan 

Kesatuan Bangsa, Kementerian Agama, maupun lembaga penegak hokum seperti 

polri yang melakukan kerja sama demi menjaga kerukunan umat beragama di 

Kabupaten Soppeng.   

Upaya mendukung kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dibidang 

kelembagaan  juga sangat penting dalam melakukan tugas nya sebagai salah satu 

wadah untuk mempertemukan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat yang 

memilliki latar belakang yang berbeda sehingga sangat berperan penting dalam 

menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan wawancara dengan Burhanuddin, selaku Ketua Cabang PMII 

Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

“Jujur saja mewakili anak-anak PMII yang lain, FKUB itu belum tersentuh 

dimasyarakat dimana masyarakat itu belum memahami apa itu FKUB, 

yang kedua aturan yang diterbitkan oleh pemerintah kalau kita ingin 

menilai itu sangat baik apalagi berbicara mengenai toleransi nah inilah 

salah satu forum bagaimana mereka semuanya yang ada, semua agama 
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yang ada melalui forum ini maka bisa kita rekrut untuk masuk bagaimana 

kita bisa saling menghargai toleransinya kita jaga dengan baik dan tidak 

ada perpecahan dan lain sebagainya, nah kalaupun kita berkaca di 

Kabupaten Soppeng terkait tentang FKUB saya pikir sosialisasinya itu 

perlu kita sampaikan kepada masyarakat walaupun pemerintah setempat 

ingin mengeluarkan aturan atau misalnya regulasi yang nantinya akan 

menerbitkan seluruh agama di Indonesia, bagaimana kita saling 

menghargai saling bertoleransi dan sebagainya, tetapi dengan tujuan 

FKUB ini belum tersentuh dimasyarakat maka ya kita percaya FKUB ini 

tidak akan dipahami oleh masyarakat itu, dan memang jujur saja saya 

selaku mewakili sahabat-sahabat yang ada di PMII persoalan FKUB itu 

sangat baru saya dengar dengan istilah FKUB dan baru saya tahu terkait 

dengan aturan yang diterbitkan mengenai FKUB itu sendiri, ini 

menandakan bahwa sosialisasinya itu tentang FKUB belum tersentuh nah 

jadi itu yang menjadi tugas terhadap pemerintah bagaimana 

mensosialisasikan bagaimana tentang FKUB, saya pikir berbicara tentang 

tujuannya nilainya positif, karena ini merangkul semuanya tanpa ada 

perpecahan itu sangat luar biasa, dimana kita pahami bahwa NKRI dengan 

adanya FKUB ini akan singkron dengan ini nilai-nilai yang ada di 

Pancasila, dengan adanya forum seperti ini maka itu yaa akan 

berhubunganlah dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, uyang terakhir 

saya sampaikan bahwa jujur saja FKUB belum tersentuh oleh masyarakat 

Kabupaten Soppeng mewakili sahabat-sahabat di PMII entah masyarakat 

diluar sana kalaupun ada yang mengatakan diluar sana sudah tersentuh ya 

wallahu wa‟lam kami hanya sampaikan sesuai pengamatan kami.”
61

 

 

 Berdasarkan wawancara tersebut pada dasarnya sosialisasi tentang 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang menyangkut 

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan 

fungsinya sangat perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat terkhusus 

masyarakat di Kabupaten Soppeng, karena faktanya masih ada masyarakat yang 

belum tahu mengenai keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama ini 

walaupun masyararat berpandangan bahwa hadirnya Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Soppeng ini sebagai salah satu wadah penampung 
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aspirasi masyarakat baik itu tokoh agama, ormas keagamaan maupun tokoh 

masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat hidup saling menghormati dan 

saling bertoleransi akan tetapi tujuan dari dibentuknya Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya diketehui oleh masyarakat. 

 Jika dilihat dari realitas Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama di Kabupaten Soppeng dalam sistem kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya Kementerian Agama sudah 

berpedoman terhadap Peraturan Bersama Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri 

dan Kementrian Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadah. 

 Pemberdayaan FKUB kabupaten Soppeng yang dilakukan oleh 

pemerintah sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari berbagai 

kegiatan keagamaan yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama ini 

seperti melakukan sosialisasi BPM No. 8 dan 9 tahun 2006 sera kebijakan-

kebijakn di bidang kerukunan umat beragama, melakukan dialog antar pemuka 

agama dan tokoh masyarakat, menampung berbagai aspirasi  ormas keagamaan 

dan aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut ke dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Wali kota, serta dengan dibentuknya 

dewan penasehat di Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama yang memiliki tugas untuk membantu Forum Kerukunan Umat 

Beragama dalam hal memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintahan 

daerah mapun dengan instansi pemerintahan yang lain dalam memelihara 

kerukunan umat beragama.  
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 Permasalahan pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama 

Kabupaten Soppeng yang dilakukan oleh pemerintah masih ada saja masyarakat 

yang belum paham mengenai apa itu Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai 

salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di bidang keagamaan khusunya 

memelihara kerukunan umat beragama.  

D. Penilaian FKUB Terhadap Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Forum 

Kerukunana Umat Beragama di Kabupaten Soppeng 

Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) merupakan sebuah forum 

yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dalam 

memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng. Mengingat bahwa 

masyakakat Kabupaten Soppeng memiliki masyarakat yang menganut beberapa 

agama yaitu agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Peran pemerintah 

sangat diperlukan dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat. Oleh karena itu kebijakan- kebijakan yang dikeluarkannya harus 

mewakili aspirasi semua masyarakat. Bukan hanya melihat dari satu aspek tetapi 

harus melihat aspek yang lainnya. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan oleh 

lembaga atau organisasi yang dibentuknya. Pada saat pemerintah mengesahkan 

PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan mewajibkan semua kabupaten untuk 

membentuk FKUB,  dimana pemerintah daerah memegang penuh atas 

tanggungjawab dalam pembentukan FKUB.  

 Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Yunus, S. Ag., M. 

Pd.I, selaku sekretaris FKUB kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

“Pada saat dibentuknya FKUB di kabupaten Soppeng ini peran 

pemerintah pada mulanya dengan membentuk kepengurusan FKUB, dan 

menetapkan anggotanya, bahkan bupati memberikan kewenangan kepada 

kementerin agama dalam pembentukan FKUB di kabupaten Soppeng ini, 

dimana kantor dan sekretariat FKUB berada didalam kemenag Soppeng 

dan semuanya berpegangan pada BPM No.9 dan 8 itu. Selain itu dalam 

pembentukan FKUB kami melakukan musyawarah bersama antar 
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perwakilan pemeluk agama untuk memilih angora-anggota yang masuk 

dalam kepengurusan FKUB ini, dimana setiap perwakilan agama pasti 

memilki kedudukan didalamnya sebagai anggota, dan kepengurusan 

anggota ini dilakukan setiap tahun pada saat SK kepengurusan FKUB 

dikeluarkan dan anggaran yang diberikan setiap SK tersebut diperbarui 

oleh pak Bupati. Jadi setiap tahun SK diperbarui dan setiap tahun 

pemilihan anggota FKUB di musyawarakan. ”
62

 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kepala daerah 

sangat mendukung diberlakukannya BPM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan sangat 

mengapresiasi pembentukan FKUB di kabupaten Soppeng hal ini dapat dilihat 

dari Bupati yang setiap tahun memperbarui SK Kepengurusan FKUB, serta 

keanggotaan atau pengurus FKUB bukan hanya berasal dari penganut satu agama 

akan tetapi perwakilan setiap agama yang ada di Kabupaten Soppeng dan 

memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama Kabupaten Soppeng terkait 

dengan pendirian FKUB yang memililiki tujuan utama dalam pemeliharaan umat 

beragama yang ada di kabupaten Soppeng. Selain itu, kantor kepengurusan dan 

sekretariat berada di dalam Kementerian Agama Watansoppeng.  

 Dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai perangkat 

pemerintahan daerah Kementerian Agama berhak untuk mengatur, mengurus, 

serta memberdayakan FKUB, baik itu dalam bentuk keputusan, kebijakan, 

maupun peraturan lainnya yang terkait dengan pemeliharaan umat beragama. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Yunus, S. Ag., M.Pd.I, selaku 

sekretaris FKUB kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

 “Peran pemerintah dalam memberdayakan FKUB di Soppeng ini saya 

pikir sangat, sangat urgen sekali keterkaitannya dengan pemberdayaan 

FKUB, karena namanya saja organisasi biasanya kalau tidak ditopang 

oleh pemerintah bisa dikatakan lemah karena kami FKUB itu, 

alhamdulillah kami dengan pemerintah daerah dengan kementerian 

agama jalan beriringan dan itu dibuktikan pada tahun 2019 kami FKUB. 

Soppeng itu ada unik di desa Congko ada satu masyarakat penduduk 
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yang satu rumah yang berbeda agama, jadi kami selaku FKUB melihat 

bahwa ini Sesuatu yang diluar dari yang lain ya, disana kita bersama 

pemerintah daerah lainnya melauncingkan desa tersebut sebagai “desa 

sadar rukun”. Dari segi peranannya pemerintah di Kabupaten Soppeng 

ini jujur kami FKUB ini sangat diperhatikan, pernah ada aliran di daerah 

Gellenge semacam aliran  naksibandia contoh kalau orang mau beribadah 

ada tempatnya masuk kesitu lalu ada foto dipajang lalu mereka shalat 

disana, ini kalau tidak di luruskan orang yang shalat disana bisa- bisa 

menganggap inilah tanda kutip tuhan pada akhirnya, dan ada masalah- 

masalah tertentu yang bisa muncul dalam konteks peribadatan sehingga 

masyarakat gelisah resah dan melaporlah kepada kami dan kita selaku 

FKUB mencoba turun untuk membereskan permasalahan, akhirnya kita 

coba panggil semua pengurus aliran tersebut, disini kami bersama 

pemerintah daerah lainnya seperti dewan penasehat FKUB, 

FORKOPINDAH (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang 

didalamnya itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, DPR, Kejaksanaan Negeri, 

Kejari, Pengadilan Negeri, Kepolisian, dll. Lalu kemudian kami bina 

bahwa boleh melakukan kegiatan tersebut tetapi harus melakukan syarat- 

syarat sebagaimana umat Islam pada umumnya. ”.
63

  

 Berdasarkan wawancara tersebut pemerintah Kabupaten Soppeng baik itu 

kepala daerah serta instansi perangkat daerah lainnya maupun Dewan Penasehat 

FKUB yang memang dibentuk oleh pemerintah dalam memberdayakan FKUB  

mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FKUB dalam rangka tetap 

memelihara kerukunan umat beragama. Ini menandakan bahwa pemerintah benar- 

benar berupaya untuk mendukung pengutan kinerja FKUB dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Dalam kenyataan sosial, manusia sebagai makhluk sosial sangat 

membutuhkan kerja sama. Dalam al- Qur‟an juga menegaskan bahwa manusia 

diciptakan untuk berkelompok. Ibn Khaldun menegaskan bahwa organisasi 

kemasyarakatan sangat penting bagi manusia. Al- Mawardi juga menegaskan 

bahwa manusia merupakan makhluk sosial/ makhluk politik yang sangat 

memerlukan pengorganisasian dalam berkumpul dan bekerja sama. Untuk itu 

masyarakat memerlukan sebuah pemimpin yang dapat bertanggung jawab dalam 
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melaksanakan kesepakatan bersama. Pemimpin inilah yang akan merangkul 

masyarakat baik itu pemerintah, organisasi, bahkan masyarakat untuk senantiasa 

melakukan musyawarah untuk membicarakan kemashlahatan masyarakat dan 

masalah masa depan pemerintahan. Firman Allah swt. dalam QS āli- Imrān/3:159: 

 َِ ٍِّ حٖ  ََ ا سَحۡ ََ ِ ٱفثَِ ٘ۡ مُْدَ فظَاًّ غَيِٞعَ  للَّه ىَ َٗ   ٌۡ ٘اْ لََ ىۡقيَۡةِ ٱىِْدَ ىَُٖ ىلَِ  فَ  ّفضَُّ ۡ٘ ِۡ حَ  ػۡفُ ٱٍِ

 َٗ  ٌۡ ُٖ ْۡ ٌۡ فِٜ  عۡرغَۡفشِۡ ٱػَ ِٗسُٕۡ شَا َٗ  ٌۡ شِ  ٱىَُٖ ٍۡ مهوۡ ػَيَٚ  لَۡۡ َ٘ دَ فرََ ٍۡ ِ  ٱفاَرَِا ػَضَ هُ  للَّه َ ٱئِ ٝحُِةُّ  للَّه

َِ ٱ يِٞ مِّ َ٘ رَ َُ  ٥١ٔىۡ

Terjemahannya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. 
Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.”

64
 

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya melakukan musyawarah 

dalam segala urusan yang ada didalam pemerintahan atau dalam masyarakat harus 

diselesaikan dan dimusyawarakan bersama- sama. Dalam al-Qur‟an bentuk dan 

pola musyawarah tidak dijelaskan secara rinci, ini menunjukkan bahwa ajaran 

agama Islam menghindari pembatasan hanya pada satu cara dan bentuk 

musyawarah. Untuk itu aturan musyawarah diserahkan kepada masyarakat sesuai 

dengan kondisi dan zaman mereka.  

  Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, S.Ag., M. 

Pd. I selaku sekretaris FKUB Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 

”Persoalan  masyarakat disini yang memang tidak mengetahui 

keberadaan FKUB tidak bisa dipungkiri karena memang masih ada saja 

hambatan yang terjadi seperti kan memang mungkin sudah dijelaskan 

oleh pak H. Alibe kalau kendala kami FKUB masalah pendanaan yang 

diperuntukkan kepada kami selaku anggota FKUB, setiap tahun 

anggaran untuk FKUB tidak menentuh bahkan mengalami penurunan, 

pada tahun ini anggaran untuk FKUB dialihkan sebagian untuk 

membantu saudara kita yang  saat ini musim korona, jadi otomatis 
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kegiatan kita FKUB, juga mengalami berbagai permasalahan terutama 

untuk terjun dimasyarakat, kedua kadang kami melakukan sosialisasi 

akan tetapi memang partisipasi masyarakatnya kurang minat dengan 

acara yang diselenggarakan., hanya tokoh-tokoh agama, kepala desa, 

ketua RT yang sering menghadiri kegiatan kami walaupun itu dibuka 

untuk semua masyarakat intinya kurang minatnya sendiri dari 

masyarakat. Ketiga,  FKUB itu memang jarang yang tahu karena 

kebanyakan masyarakat mengetahui kalau kita FKUB ini aliran apalah 

karena ada juga masyarakat yang begitu dan itu disampaikan kepada 

kami, terutama saat kami meninjau lokasi yang ingin dibangun rumah 

ibadah, kan kalau ada masyarakat sekitar yang tidak menyetujui 

pendirian rumah ibadah maka kami tidak akan mengeluarkan surat 

rekomendasi pendirian rumah Ibadah, masyarakat itulah yang kadang 

bilang kenapa kita harus dipersulit oleh FKUB?, FKUB itu apa? Aliran 

apa?, sehingga kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat .”
65

 

Berdasarkan  wawancara tersebut Penguatan kinerja Forum Kerukunan 

Umat Beragama dari aspek kelembagaan dan pendanaan masih dirasa kurang. Hal 

ini memang tidak dipungkiri oleh FKUB itu sendiri mengingat dana yang 

diperuntukkan untuk FKUB tidak menentu dari tahun ke tahun dan permasalahan 

mengenai masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan FKUB dapat 

dikarenakan oleh pendanaan yang memang tidak memadai dan ketertarikan 

masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan oleh 

FKUB maupun pemerintah daerah lainnya yang menghadirkan FKUB kurang 

diminati oleh masyarakat itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut 

yaitu,: 

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tetap berpedoman kepada 

Keputusan Bersama Mentri yaitu Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Seperti 

melakukan sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 dengan FKUB, 

mengfasilitasi FKUB dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 8 ayat (1),  PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, 

membentuk Dewan Penasehat FKUB sebagaimana yang terdapat 

dalam Pasal 11 PBM no. 9 dan 8 Tahun 2006, serta kepengurusan 

keanggotaan FKUB yang mewakili setiap pemeluk agama 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 PBM no. 9 dan 8 Tahun 

2006. 

2. Realitas Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di 

Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 
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tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadat. Akan tetapi dalam penguatan kinerja Forum Kerukunan 

Umat Beragama dalam bidang kelembagaan masih kurang. Karena 

masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya FKUB sebagai 

salah satu forum yang dibentuk oleh pemerintah dalam bidang 

keagamaan dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama di 

Kabupaten Soppeng. 

3. Penilaian FKUB terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan 

forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng sudah 

terealisasi dengan baik. Dimana pemerintah daerah baik itu Kepala 

Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Penasehat FKUB, serta Instansi 

Pemerintah Daerah lainnya sangat mendukung kegiatan- kegiatan yang 

di lakukan FKUB dalam rangka terus menjaga kerukunan umat 

beragama. Persoalan mengenai penguatan kinerja pada kelembagaan 

FKUB tidak dapat dipungkiri hal ini dikarenakan oleh anggaran yang 

diterima oleh FKUB tidak menentu setiap tahunnya dan rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk ikut dalam kegiatan- kegiatan yang 

diselenggarakan FKUB.  

B. Implikasi Penelitian  

1. Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama harus tetap memperhatikan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 
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Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala 

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadat, serta aturan- aturan lainnya yang terkait pemeliharaan 

kerukunan umat beragama sehingga setiap langkah yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan.  

2. Realitas pemberdayaan FKUB sebagian besar telah sesuai dengan PBM 

No. 9 dan 8 Tahun 2006, akan tetapi penguatan kinerja FKUB dalam 

bidang kelembagaan masih belum diketahui oleh masyarakat. Maka 

dari itu sosialisasi mengenai PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, serta 

keberadaan FKUB harus tetap dilakukan sehingga keberadaan FKUB 

sepenuhnya dapat diketahui keberadaannya oleh masyarakat. 

3. Penilaian FKUB terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan 

FKUB sudah terealisasi dengan baik sehingga kerjasama antara 

FKUB, Pemerintah daerah, instansi daerah bahkan masyarakat harus 

tetap terjalin agar tetap menjaga kerukunan baik kerukunan intern 

umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama 

dengan pemerintah.  
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Pedoman Wawancara 

1. Pertanyaan kepada Kementerian Agama 

No.  Indikator Pertanyaan  

1.  Komunikasi 

 

 

 

 

Diposisi atau Sikap 

 

 

 

Pemberdayaan FKUB 

a. Bagaimana 

informasi yang disampaikan 

pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah 

terkhusus Kementerian 

Agama terkait PBM No. 9 

dan 8 Tahun 2006 dan 

pembentukan FKUB? 

b. Bagaimana sikap 

pemerintah daerah 

terkhusus Kementerian 

Agama dalam menjalankan 

PBM No. 9 dan 8 tahun 

2006 dan pembentukan 

FKUB? 

c. Bagaimana 

kebijakan Pemerintah 

terkhusus Kementerian 

Agama dalam 

memberdayakan FKUB? 

d. Pogram atau 

kegiatan apa saja yang telah 

dilakukan bersama FKUB 



 

 

 

dalam rangka 

memberdayakan FKUB? 

e. Terkait dengan 

anggaran apakah anggaran 

pemerintah pusat cukup 

untuk melakukan 

pemberdayaan FKUB? 

 

2. Pertanyaan Kepada anggota Dewan Penasehat FKUB (Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik)  

No.  Indikator Pertanyaan 

1.  Komunikasi  

 

 

 

Sikap atau disposisi 

 

 

 

 

Pemberdayaan FKUB 

a. Bagaimana komunikasi 

antara Dewan Penasehat FKUB 

dengan FKUB guna tetap 

memelihara kerukunan umat 

beragama? 

b. Bagaimana sikap Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebagai salah satu anggota Dewan 

Penasehat FKUB dalam 

menjalankan program 

pemberdayaan FKUB? 

c. Program/ kegiatan apa saja 

yang telah dilakukan Dewan 

Penasehat FKUB dalam 

mendukung kinerja FKUB dalam 



 

 

 

periode lima tahun terakhir? 

d. Apakah kebijakan 

pemerintah terkait pemberdayaan 

FKUB dengan membentuk Dewan 

Penasehat FKUB berjalan dengan 

lancar? 

3. Pertanyaan dengan Masyarakat 

No.  Indikator Pertanyaan 

1.  Komunikasi  

 

 

 

a. Bagaimana informasi yang 

disampaikan pemerintah daerah 

terkait adanya FKUB yang di 

bentuk oleh pemerintah dalam 

menjaga kerukunan umat 

beragama? 

4. Pertanyaan kepada Anggota FKUB 

No.  Indikator Pertanyaan 

1.  Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian FKUB  

a. Bagaimana komunikasi 

FKUB dengan Dewan Penasehat 

FKUB dan Kepala Daerah dalam 

rangka merumuskan kebijakan 

dalam bidang keagamaan terutama 

dalam menjaga kerukunan umat 

beragama yang nantinya akan di 

jadikan bahan rekomendasi kepala 

daerah dalam merumuskan 

kebijakan dalam bidang 



 

 

 

keagamaan? 

b. Bagaimana penilaian FKUB 

terhadap peran pemerintah dalam 

pemberdayaan FKUB? 

c. Bagaimana tanggapan 

terhadap penguatan kinerja FKUB 

dalam aspek kelembagaan yang 

masih ada masyarakat yang tidak 

mengetahui keberadaan FKUB 

sebagai lembaga yang dibentuk 

oleh pemerintah terutama dalam 

menjaga kerukunan umat 

beragama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daftar Informan 

 

No. Nama  Jabatan/ Pangkat Tanggal 

Wawancara 

1.  
Drs. H. Alibe, M. Ag Kepala Sub. Bagian Tata 

Usaha Kementerian Agama 

Kabupaten Soppeng 

23 Juni 2020 

 

2.  
Budiman  Sekretaris Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

Kabupaten Soppeng 

01 Juli 2020 

05 Oktober 2020 

3.  
Muhammad Yunus, 

S. Ag, M. Pd. I 

Sekretaris FKUB 08 Desember 2020 

4.  
Burhanuddin  Ketua PMII Cabang 

Kabupaten Soppeng 

01 Juli 2020 

 

Soppeng, 08 Desember 2020 

  

       Asrianti  
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