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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang 

telah memberi nikmat dan karunia kepada hamba-Nya berupa 

kemampuan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan 

taslim kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah 

memberi tuntunan menuju jalan keselamatan. 

Sebagai agama samawi, Islam memiliki kekayaan makna 

dan pesan yang tak terhingga. Hal ini mengimplikasikan 

pengkajian terhadap Islam senantiasa melahirkan pesan yang baru 

dan relatif berbeda dari yang sebelumnya. Mereka yang terlibat 

dalam pengkajian yang dimaksud tidak selayaknnya mengklaim 

otoritas kebenaran final. Karena pemahaman manusia terhadap 

teks-teks keagamaan pada dasarnya selalu berkembang mengikuti 

perkembangan cara berpikir manusia itu sendiri. Secara historis, 

Islam menjadi inspirasi hidup dan memberi pengaruh yang luar 

biasa terhadap pembentukan semangat, etos kebudayaan, dan 

peradaban umat Islam (Dawam Raharjo,  Paradigma Al-

Qur‟an:Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial (Cet. I; Jakarta: 

PSAP Muhammadiyah, 2005, h. 33-34.). Olehnya itu, Islam 

mampu melahirkan agama, masyarakat, kebudayaan dan 

peradaban sekaligus. 

Sebagai rahmat di sepanjang waktu dan di semua tempat, 

Islam seharusnya dikaji, dipahami dan diamalkan secara 

berkesinambungan. Pengkajian terhadap sumber Islam tidak 

hanya dilakukan secara harfiah, melainkan dikaji secara 

kontekstual untuk mendaptasikan pesan-pesan Islam dengan 

perkembangan kehidupan manusia. Upaya kontekstualisasi 

pemahaman umat terhadap Islam merupakan suatu kemestian 

karena Al-Qur‘an diturunkan oleh Allah dengan 

mempertimbangkan realitas masyarakat. Hukum-hukum agama 

tidak disyariatkan dengan sia-sia dan hampa makna, melainkan 

Allah meletakkan kemaslahatan sebagai fondasi dan filosofi 

penetapan hukum-hukum itu. (Sa‘du al-Din al-Usmani, Tasarrufat 

al-Rasul bi al-Imamah : al- Dalalat al-Manhajiyyah wa al-

Tasyri‟iyyah, Abd. Rauf Amin (terj.), Kontekstualisasi Hadis : 

Menguak Muatan Hukum dan Metodologi dari Realitas Sunnah 

Nabi,: 18). 
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Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Syathibi 

sebelumnya bahwa perbuatan- perbuatan hukum tidak diadakan 

dengan sendirinya, namun melekat padanya tujuan-tujuan 

perbuatan itu. Taklif dalam syariat tidak mungkin bertentangan 

dengan rasionalitas manusia (Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul 

al-Fiqhi, 95). 

Doktrin al-Islam shalih li kulli zaman waa makan 

kemudian menstimulasi upaya adaptasi yang dimaksud meskipun 

berpotensi melahirkan perbedaan pendapat. Hal ini        sebagai akibat 

perbedaan dalam memaknai doktrin Islam yang termaktub dalam 

Al-Qur‘an dan hadi-hadis Nabi yang kemudian berimplikasi 

terhadap polarisasi sikap keberagamaan umat Islam. (Aksin 

Wijaya, Teori Interpretasi Al-Qur‟an Ibnu Rusyd:Kritik 

Ideologis Hermeneutis, 174-199). Pada satu kutub, dikenal 

praktek-praktek keberislaman yang bercorak fundamental, 

ortodoks, otentik dan puritan di kalangan umat Islam sendiri (H. 

U. Syafruddin, Paradigma Tafsir Tekstual dan 

Kontekstual:Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur‟an, 2009: 

24-25. Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik, terj. Ahmad 

Baiquni, 2000:199). 

 Konsep pemikiran keaagamaan yang dibangun oleh 

kelompok ini disandarkan kepada metode penafsiran teks-teks 

wahyu dan hadis dengan rigid serta kurang bijaksana membaca 

realitas sosial. Hal ini karena pendekatan pengkajian “teks” yang 

dikedepankan tidak memberikan ruang pada upaya ijtihad 

sehingga akan mempersulit posisi dinamisme Islam dalam 

beradaptasi dengan modernitas yang senantiasa berkembang. 

Dengan kecenderungan penafsiran terhadap doktrin yang 

bercorak rigid dan literalis, fundamentalisme memandang bahwa 

corak pengaturan doktrin bersifat total dan serba mencakup. 

Olehnya itu, ijtihad dibatasi hanya pada masalah-masalah di mana 

doktrin tidak memberikan petunjuk dan pengaturan yang detail 

(Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme 

dalam Politik, 1999: 31-32).  Pola pemikiran keagamaan yang 

mereka anut adalah absolutisme dan idealistik. Ciri khas 
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pemikiran mereka senantiasa menuntut ketegasan dalam 

menafsirkan teks (Khaled Abou al-Fadl, The Great Theft : 

Wrestling Islam From The, 2005: 19). Ketidakmampuan 

kelompok ini dalam berkomunikasi dengan modernitas, dan 

adanya semangat puritanisme yang dimiliki membawa kelompok 

ini pada kerenggangan hubungan persaudaraan antar umat Islam 

karena terkesan kaku dalam menjalankan dakwahnya. Bahkan 

pola takfir (mengkafirkan) terhadap orang atau sekelompok orang 

yang berselisih faham menjadi salah satu cirinya.  

Di kutub yang berbeda, terdapat kelompok umat Islam 

yang menganggap bahwa Al-Qur‘an tidak diturunkan dalam 

suatu masyarakat yang hampa budaya, melainkan terbentuknya 

teks-teks Al-Qur‘an tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial- 

kultural yang mengitarinya. Kelompok ini memahami Al-Qur‘an 

sesuai dengan locus teks dan menafsirkannya secara kontekstual 

sehingga mampu menjawab masalah-masalah kemanusiaan yang 

semakin kompleks di era modern. Mengadapsikan Al-Qur‘an 

dengan fenomena modernitas yang sangat plural menjadi orientasi 

pengkajian teks kelompok ini. Pemikiran keberagamaan 

kelompok ini dilandaskan pada konsep keilmuan Barat sehingga 

menghasilkan ide-ide rasionalisasi dan liberalisasi agama Islam 

dengan alasan ingin melakukan intrepretasi Islam dalam rangka 

kontekstulisasi doktrin Islam. Kelompok ini menempatkan rasio 

sebagai tumpuan benar salahnya sebuah hukum. Penempatan 

rasio di atas wahyu menjadikan Islam kehilangan sakralitas Kitab 

Sucinya karena senantiasa ditarik untuk menyesuaikan diri 

dengan rasionalitas. Umumnya, kelompok ini sering disebut 

dengan Islam liberal, Islam substantif, dan Islam aktual. 

Konfrontasi kedua kelompok ini semakin 

mengidentifikasi diri bahkan memiliki upaya dan strategi 

mobilisasi sendiri-sendiri sehingga keduanya bergerak pada titik 

yang saling berjauhan satu sama lain. Dengan demikian, 

diperlukan sebuah pemikiran yang mampu menjembatani secara 

benar dan proporsional agar Islam bisa terjaga orisinalitasnya 

sekaligus merefleksikan Islam sebagai agama yang mampu 
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beradaptasi dan mengakomodasi perkembangan zaman. Dalam 

kaitan ini, pendekatan pemikiran keberagamaan moderat menjadi 

harapan yang menjadikan teks sebagai tumpuan awal namun 

sama sekali tidak menutup ruang bagi rasionalitas dan ijtihad. 

Pendekatan pemikiran semacam ini akan menjadikan Islam tidak 

kehilangan jati dirinya dan pada saat yang akan mampu 

berinteraksi dan akomodatif dengan zaman. 

Salah satu kelompok masyarakat yang dikenal memiliki 

dan merefleksikan paham keagamaan dan sikap keberagamaan 

moderat di Indonesia yaitu komunitas muslim Tionghoa. 

Moderasi keberagamaan yang ditampilkan oleh muslim 

Tionghoa tidak lepas dari kuatnya ikatan tradisi dalam kehidupan 

mereka. Tradisi dan religiusitas dalam kehidupan orang Cina 

adalah dua hal yang tak terpisahkan, tak terkecuali bagi muslim 

Tionghoa atau orang Cina yang telah melakukan konversi agama 

dari agama non-Islam ke agama Islam (Samsul  Huda,  ―Orang  

Indonesia  Tionghoa  dan  Persoalan  Identitas‖, 2010: 167). Untuk 

mempertahankan tradisi yang menjadi identitas dirinya, muslim 

Tinghoa tidak menghilangkan atau tidak meninggalkan tradisi 

penting yang mereka telah kenal sebelumnya, namun mereka 

berupaya merekonstruksi nilai-nilai yang terkandung dalam 

beberapa tradisi yang dimaksud. Fenomena ini adalah hal yang 

wajar karena sesungguhnya identitas tidak tunggal, melainkan 

bisa bertumpuk atau bahkan bercampur (hybrid). Seseorang bisa 

menjadi Tionghoa sekaligus menjadi muslim sehingga 

kategorisasinya bercampur menjadi muslim Tionghoa. Dalam 

konteks ini, menjadi muslim bukan merupakan penghalang bagi 

mereka untuk mengekspresikan diri sebagai orang Tionghoa. 

Rekonstruksi nilai itu dilakukan karena tradisi-tradisi itu 

secara kuat memiliki nilai-nilai yang berakar dari doktrin agama 

awal mereka. Sehingga dengan tetap mempraktekkan tradisi- 

tradisi itu dikhawatirkan akan mengganggu substansi 

keberislaman mereka. Oleh karena itu, dengan melakukan 

rekonstruksi nilai-nilai religius yang melekat pada tradisi diyakini 

akan menjadi jalan keluar dalam problem teologis- kultural yang 
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mereka hadapi tanpa harus meninggalkan tradisi sebagai lambang 

atau identitas kecinaan (Muhammad Khoirul Arif, Gr 

Simatupang dan Budiawan, 43). Rekonstruksi nilai- nilai yang 

dimaksud di antaranya misalnya dengan cara melepaskan makna-

makna ritual yang dipesankan dalam tradisi Imlek dan 

menempatkan tradisi Imlek sebagai peneguh identitas kecinaan 

dan melepaskannya dari nilai-nilai agama yang cenderung mistis 

misalnya bermakna mengusir roh-roh jahat dan mempermudah 

jalan-jalan rezeki. Demikian juga dalam pelaksanaan tradisi 

Barongsai kemudian memerankan makna- makna fungsi-fungsi 

sosial kultural di antaranya makna tradisi yang menghibur, 

makna peneguh identitas kecinaan dan makna strategis sebagai 

sarana interaksi sosial. 

Dalam perspektif sikap keberagamaan atau keberislaman, 

langkah ini dipahami sebagai bagian dari model sikap 

keberagaman moderat, suatu sikap keberagamaan yang tetap 

mempertahankan nilai-nilai tauhid dan syariat tanpa 

meninggalkan nilai budaya atau nilai lokalitas yang dimiliki. 

Moderasi beragama yang dimiliki oleh komunitas muslim 

Tionghoa dapat disaksikan di Indonesia, termasuk di kota 

Makassar. Akomodasi terhadap tradisi meskipun telah 

berkonversi ke agama Islam juga dipraktekkan oleh komunitas 

muslim Tionghoa Makassar, misalnya fenomena 

mempertahankan kebudayaan Barongsai, perayaan tahun baru 

Imlek dengan aneka acara hiburan yang dapat membuat suasana 

semakin semarak dan akrab, atau bahkan ziarah makan leluhur 

dengan sejumlah rutinitas keagamaan yang menyertainya. 

Meskipun tradisi-tradisi ini pada awalnya sarat dengan nilai- nilai 

mitos dan nilai religius yang cenderung politeistik (syirik), namun 

muslim Tionghoa Makassar tetap melaksanakannya dengan 

melakukan sejumlah rekonstruksi nilai di dalamnya. Dengan 

performa keberagamaan seperti ini, komunitas muslim Tionghoa 

mengklaim menampilkan model keberagamaan yang tidak 

ekstrem atau moderat. Yakni sebuah pola keberagamaan yang 

mencoba secara konsisten mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam 

yang tertuang dalam Al-Qur‘an dan hadis namun tetap berupaya 
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melakukan penyelarasan terhadap tradisi leluhur (A. Zaenurrafik, 

China Naga Raksasa Asia:Rahasia Sukses China Menguasai 

Dunia, 2008: 67. Abbas Mahmud Akkas, Ketuhanan Sepanjang 

Ajaran Agama-Agama, 1973: 71). 

.Sikap keberagamaan moderat komunitas muslim 

Tionghoa tidak hanya direfleksikan dalam rekonstruksi nilai- nilai 

tradisi yang berbasis sosial kultural, namun juga 

direpresentasikan dalam sikap keberagamaan mereka dalam 

merespon problem-problem kontemporer umat Islam dalam 

hubungannya dengan ajaran amar ma‟ruf nahi mungkar. 

Partisipasi dakwah komunitas ini dalam membangun masyarakat 

Islam dilakukan secara santun dan tidak dengan tindakan- 

tindakan anarkis sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian 

kelompok muslim lainnya. Selain itu, keberagamaan moderat 

muslim Tionghoa Makassar tampak dalam keyakinan dan 

pemikiran keagamaan mereka yang berafiliasi kepada 

mainstream pemikiran keagamaan muslim Indonesia, yakni 

pemikiran Ahlu Sunnah wa al-Jamaah. Meskipun bermunculan 

banyak aliran dan gerakan Islam yang terkesan menyempal dan 

menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, namun 

komunitas muslim Tionghoa istiqamah dalam jalur Ahlu Sunnah 

wal al-Jamaah dalam keseluruhan sistem keagamaan yang 

mereka perpegangi, baik dalam dimensi akidah, ibadah, akhlak 

maupun dalam dimensi sosial politik. Dalam mempertahankan 

dan mensosialisasikan model keberagamaan moderat, komunitas 

ini sangat intens dalam melakukan pembinaan umat secara 

internal. Salah satu usaha konkret dalam mengimplementasikan 

hal ini adalah dengan melakukan pengkajian Islam secara terarah 

dan terstruktur agar mereka dapat menjalankan syariat agama 

yang mereka yakini tanpa harus melepaskan identitas kecinaannya 

di tengah pluralitas masyarakat Kota Makassar. 

Pengkajian Al-Qur‘an secara berkesinambungan, terpadu 

dan komprehensif menjadi sebuah kemestian jika ingin 

mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Setidaknya hal ini yang 

mendasari dakwah amar makruf nahi mungkar yang diperankan 

oleh komunitas muslim Tionghoa yang secara organisatoris di 
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bawah koordinasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) 

Kota Makassar. Salah satu indikator kaffah dalam keberislaman 

seseorang adalah senantiasa menampilkan sikap keberagamaan 

moderat dalam segala aspek kehidupan, baik individual maupun 

kolektif, pada tataran akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. 

Dalam pemahaman dan pengamalan agama, komunitas muslim 

Tionghoa Makassar dikesani merefleksikan moderasi beragama, 

sehingga keberadaannya di Makassar tidak menimbulkan gejolak 

lokal, melainkan menjadi berkah bagi masyarakat setempat. 

Dalam hal akidah dan ibadah misalnya, komunitas ini berafiliasi 

kepada mainstream Islam di Indonesia yang berhaluan ahlu 

sunnah wal jamaah. Demikian juga dalam melakukan dakwah 

sosial politik, mereka memilih strategi santun dan 

konstitusional.Begitupun juga dalam dakwah konteks budaya, 

mereka berupaya menyelaraskan tradisi dengan nilai-nilai agama 

Islam.Performa keberagamaan moderat seperti ini diasumsikan 

secara kuat sebagai bagian dari implikasi pembinaan 

keberagamaan yang berkelanjutan, terutama dengan melalui 

program pengkajian Al-Qur‘an secara intensif. Gambaran ini 

setidaknya menjadi latar belakang munculnya tulisan  ini   dengan   

judul   ―Geliat Keberagamaan   Moderat Komunitas Muslim 

Tionghoa (Studi Kontribusi Pengkajian Islam Intensif dalam 

Keberagamaan Moderat Komunitas Muslim Tionghoa Kota 

Makassar), dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, 

yaitu pendekatan Ilmu Tafsir yang bercorak sosiologis yang 

digunakan untuk mengetahui materi ayat-ayat Al-Qur‘an yang 

menjadi fokus pengkajian Al-Qur‘an muslim Tionghoa. Selain 

itu, pendekatan sosiologi dan psikologi juga digunakan untuk 

mengetahui latar belakang konversi agama para muslim 

Tionghoa Makassar. Demikian juga pendekatan antropologi juga 

digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan 

lingkungan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan muslim 

Tionghoa di Makassar termasuk hal-hal yang mempengaruhi 

sikap dan perilaku keberagamaan moderat muslim Tionghoa 

Makassar.  
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Pengkajian Islam intensif yang diikuti secara 

berkelanjutan oleh komunitas muslim Tionghoa Kota Makassar 

memberikan pengaruh terhadap performa keberagamaan moderat 

mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya perbedaan sikap dan 

perilaku keberagamaan muslim Tionghoa yang aktif mengikuti 

kegiatan pengkajian Islam dengan mereka yang tidak mengikuti 

kegiatan tersebut. Pada level praktis, dapat dikemukakan bahwa 

muslim Tionghoa yang tidak tersentuh oleh pengkajian Islam 

intensif tersebut masih ada yang cenderung sinkretik dalam 

perilaku keberagamaannya, baik dalam tataran akidah, ibadah 

ritual, maupun dalam tataran tradisi dan budaya. Sedangkan 

mereka yang secara berkelanjutan mengikuti pengkajian tersebut, 

tidak ditemukan indikator-indikator sinkretisme dalam 

keseluruhan sikap dan perilaku keberagamaan mereka. Hal ini 

karena muatan akidah dalam pemaparan materi dikemas dalam 

materi yang bervariasi, termasuk pemaparan surah-surah tertentu 

dalam Al-Qur‘an yang mengandung penjelasan akidah Islam 

secara mendetail, baik itu terkait akidah kepada Allah Swt. dalam 

tataran uluhiyah, rububiyah, maupun ubudiyah. Ajaran Islam 

yang moderat sebagai agama rahmatan lil alamin kemudian 

dipantulkan dalam kehidupan keseharian mereka, termasuk dalam 

sikap dan perilaku keberagamaan mereka. 

Uraian di atas menggambarkan adanya kontribusi 

pengkajian Islam yang dilaksanakan oleh komunitas muslim 

Tionghoa Makassar secara intensif dengan sikap keberagamaan 

moderat yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengkajian Islam dilakukan secara rutin di bawah koordinasi 

organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Makassar. 

Hal ini berarti pengkajian Islam secara berkesinambungan 

diharapkan berkontribusi besar mengarahkan umat Islam 

khususnya komunitas muslim Tionghoa dalam mengamalkan 

syariat di tengah gempuran ideologi yang bertentangan dengan 

Islam itu sendiri. 

Tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan untuk 

melengkapi pengetahuan bagi para muballig, akademisi dan 
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peminat studi mengenai muslim Tionghoa di Makassar, 

khususnya terkait hubungan kegiatan- kegiatan keagamaan 

dengan sikap dan perilaku keberagamaan muslim Tionghoa 

Makassar. Selain itu, tulisan ini diharapkan menjadi rujukan 

pertimbangan bagi kalangan muslim Tionghoa Makassar dalam 

meningkatkan pembinaan internal dengan mengagendakan 

sejumlah program- program pendukung lainnya sambil 

mempertahankan kegiatan- kegiatan yang dianggap memiliki 

korelasi signifikan dengan peningkatan kualitas keberislaman, 

baik yang berdimensi vertikal maupun yang berdimensi 

horizontal. Akhirnya, kepada Allah jualah kami memohon ridha 

dan petunjuk-Nya semoga karya ini memiliki manfaat bagi 

agama, bangsa dan negara. 
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