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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  Żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 

 

 Nun N En ن
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 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah   Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah 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 tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 A A A ا  

 I I I ا  

 U U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan i ىٙى

 Fathah dan wau Au a dan u ى و 

 

 

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 .....ا ǀ ...ي
Fathah dan alif atau 

ya' 
A a dan garis  di atas 

 Kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ى ى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و 

 

Contoh 

ات   māta : م 

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamùtu : يموت 

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk marbiitah ada dua, yaitu: ti' marbiliab yang hidup atau 

mendapat harakat fathab, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ti' marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ti' marbiitah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضة الأطفال

 al-madinah al-fadilah : المدينة الفاضلة 

 al-hikmah :  الحكمة
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  رؘبؐنؘا 

 najjaina :  نجينا 

 al-haqq :  الحق

 nu’ima :  نعم 

 aduwwun‘ :  عدو

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bykan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي

 Arabi  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عربى

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل١  (alif 

lam mearifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الشمس

ةالزلز   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ة الفلسف   : al-falsafah 

دالبلا   : al-biladu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta'muruna :  تأمرون

 `al-nau :  النوع

 syai 'un :  شيء

 umirtu :   أمرت

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an 

(dari al-Qur'in), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 
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Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دين  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

allalilah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillah هم في رحمة الله

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari  kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mi Alhammadun illi rash! 
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Inna awwala baitin wudta linnisi lallall bi Bakkata mubirakan 

 Syahru Ramadan ablaii unzila ilh al-Qur'in 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqii min al-Dalil 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abil (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subbhanahu wa taala 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

QS .../...: 4  = Q.S Al-Baqarah/2:143. Q.S al- Hujurat/49:13 

HR                              = Hadis Riwayat 

Abu al-Wald Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Wald Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

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

Nama :   Nur Rahmi Rahim 

NIM :   80100220087 

Judul Tesis :   Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

Mewujudkan Moderasi Beragama di Kota Makassar   

 Penelitian ini membahas tentang eksistensi FKUB dalam mewujudkan 

moderasi beragama di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) 

memperoleh pengetahuan eksploratif terhadap akar historis lahirnya FKUB di Kota 

Makassar, 2) memperoleh pengetahuan deskriptif tentang peranan FKUB dalam 

mewujudkan moderasi beragama,3) Memperoleh pengetahuan eksplanatif terkait 

implikasi FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif faktual. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui field research 

(penelitian lapangan) yaitu mengkaji dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu 

pendekatan historis, pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan 

heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, FKUB terbentuk pada tahun 

2006 berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8, FKUB Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk 

pada tahun 2007 sedangkan FKUB Kota Makassar terbentuk pada tahun 2008 yang 

merupakan lembaga forum beranggotakan 17 orang berasal dari 6 penganut agama di 

Indonesia dibentuk untuk mengajak para generasi tua dan muda menjalin kerukunan 

dan kedamaian. Kedua, Peranan FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama 

perkuatan keimanan umat sebagai dasar moderasi beragama, antara lain: bidang dialog 

dan penyerapan aspirasi sebagai upaya membangun kerukunan dan kedamaian serta 

mencegah pemahaman yang sifatnya ekstrem dan liberal), Bidang pendirian rumah 

ibadah (Sebagai upaya pencegahan konflik atas nama agama dalam hal mendirikan 

bangunan atau renovasi rumah ibadah), bidang sosialisasi dan pemberdayaan umat 

(Sebagai bentuk pemahaman akan pentingnya penguatan moderasi beragama untuk 

membangun harmoni kebangsaan serta eksistensi FKUB lebih intens diketahui oleh 

masyarakat), dan bidang humas dan kerja sama (Sebagai upaya membangun, 

membentuk  dan mendinamisasi kehidupan dan kerukunan umat beragama di Kota 

Makassar). Ketiga, Implikasi FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama ialah 

terciptanya kerukunan dengan membangun budaya toleransi umat beragama dan 

mempertahankan toleransi dengan upaya membangun sikap keterbukaan, memabngun 

kerja sama antar pemeluk bangsa, dan membangun dialog. 

Implikasi penelitian diharapkan eksistensi FKUB dalam mewujudkan moderasi 

beragama di Kota Makassar melalui program yang diterapkan untuk menyebarluaskan 

penguatan moderasi beragama. Keterlibatan peran, fungsi dan tugas FKUB Kota 

Makassar diketahui oleh masyarakat, khususnya persoalan pendirian rumah ibadah. 
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NIM :   80100220087 

Judul Tesis :   The Commitment of Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) to the Establishment of Religious Mederation in Makassar City 

This research discusses the existence of FKUB in realizing religious moderation 

in Makassar City. The aims of this study are for: 1) To gain explorative knowledge of 

the historical roots of the birth of FKUB in Makassar City, 2) To gain descriptive 

knowledge about the role of FKUB in realizing religious moderation, 3) To gain 

explanatory knowledge regarding the implications of FKUB in realizing religious 

moderation in Makassar City. 

The type of this research is qualitative research using factual descriptive 

qualitative methods. In this study, data were obtained through field research, namely 

studying and analyzing the literature related to the research object. This research uses 

several approaches, they are historical approach, theological approach and sociological 

approach. The data collection method that used by the author in this study is through 

heuristic stages, source criticism, and interpretation. 

The results of this study indicate that first, the FKUB was formed in 2006 based 

on PBM Numbers 9 and 8, the FKUB of the Province of South Sulawesi was formed 

in 2007 while the FKUB of Makassar City was formed in 2008 which is a forum 

institution consisting of 17 members from 6 adherents of religions in Indonesia was 

formed to invite the older and younger generations to establish harmony and peace. 

Second, the role of FKUB in realizing religious moderation and strengthening people's 

faith as the basis for religious moderation, including: the field of dialogue and 

absorption of aspirations as an effort to build harmony and peace and prevent extreme 

and liberal understanding, the field of building houses of worship (as an effort to 

prevent conflicts on behalf of religion in terms of constructing buildings or renovating 

houses of worship), socialization and community empowerment (as a form of 

understanding the importance of strengthening religious moderation to build national 

harmony and the existence of FKUB is more intensely known by the public), and in 

the field of public relations and cooperation (as an effort to build, form and dynamize 

the life and harmony of religious communities in the city of Makassar). Third, the 

implications of FKUB in realizing religious moderation are the creation of harmony by 

building a culture of religious tolerance and maintaining tolerance by building an 

attitude of openness, building cooperation between adherents of the nation, and 

building dialogue. 

The implication of this research is hoped that the existence of FKUB in realizing 

religious moderation in Makassar City through programs implemented to disseminate 

the strengthening of religious moderation. The involvement of the roles, functions and 

duties of the Makassar City FKUB is known by the public, especially the issue of 

building houses of worship. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keragaman suku, ras, budaya, 

bahasa dan agama yang hampir tidak ada tandingannya di belahan dunia manapun. 

Keberagaman tersebut kemudian dijadikan sebagai kekuatan dan diyakini sebagai 

takdir. Hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang diciptakan untuk diterima, 

bukan diminta melainkan pemberian tuhan sebagai pencipta. Keberagaman ini terlihat 

dari banyaknya perbedaan agama yang diterima secara luas, terdapat ribuan suku 

bangsa, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan masyarakat.1 

Merujuk pada kepercayaan agama yang paling banyak diterima dan dijadikan 

pedoman hidup masyarakat Indonesia, ada enam agama: Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, Budha, dan Konghucu. Mengingat keragaman bangsa Indonesia, hal ini dapat 

dibayangkan dari segi pendapat, pandangan, keyakinan dan kepentingan setiap orang 

sebagai warga negara, termasuk agama. Setiap umat beragama memiliki pemahaman 

yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan, 

pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. 

 

1Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI, 2019). h. 2. 
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Kehidupan umat beragama saat ini berpotensi akan terjadinya konflik, 

dinamika ekspresi keberagaman terkadang memunculkan ketegangan antar 

masyarakat, antar umat atau bahkan internal umat beragama. bisa dikemukakan dengan 

sejumlah faktor penyebab, meliputi faktor ekonomi, politik, budaya, agama, moral dan 

etika. Selain itu, terdapat gerakan atau kelompok yang kian tumbuh dan secara terang-

terangan memperlihatkan serta menyuarakan gagasan mereka terhadap keyakinan yang 

membuat mereka menjadi terpecah terbelah. Adapun peristiwa yang marak terjadi ialah 

tindakan akan aksi teror, penculikan, penyerangan dan bahkan bom bunuh diri. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reni Kumalasari, kasus yang marak 

terjadi 3 tahun terakhir ialah intoleransi beragama yang dimuat dalam lembaga riset. 

Terdapat 202 kasus pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2018, pada tahun 

2019 terdapat 317 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 422 kasus. Kasus yang 

merupakan intoleransi akibat adanya pelarangan pembangunan rumah ibadah dan 

larangan akan perayaan agama tertentu.2   

Peristiwa lainnya terjadi terkait bom bunuh diri di Kota Makassar. Pada 28 

Maret 2021 di Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, MH Thamrin, Kota Makassar, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Sepasang suami istri bernama Lukman dan Dewi. Pasca 

peristiwa tersebut, Densus 88 Polri telah menetapkan 53 tersangka terkait bom Katedral 

 
2Reni Kumalasari, “Perempuan dan Moderasi Beragama: Potensi dan Tantangan Perempuan 

dalam Mewujudkan Moderasi Beragama”, Jurnal Hawa, 4 No.1 (Juni 2022), h. 51. 
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Makassar. Dalam hal ini jumlah laki-laki sebanyak 46 orang dan perempuan sebanyak 

7 orang. 

Pelaku bom bunuh diri merupakan bagian dari jaringan teroris JAD (Jaringan 

Ansharut Daulah) yang telah membangun jaringan dan melakukan serangan teroris 

dengan prinsip ideologis kekerasan ISIS dan banyak melakukan operasi di distrik 

Biringkanaya Kota Makassar. Di kawasan ini adalah Perumahan Villa Mutiara yang 

dipilih sebagai lokasi cluster dan sebagai tempat melakukan aktivitasnya.3 Tindakan 

akan aksi terorisme membuat masyarakat khususnya mereka yang tidak tahu asal usul 

kejadian tersebut mengatasnamakan agama. Lebih khususnya dalam kondisi yang 

dilakukan di gereja sedangkan pelaku berpakaian layaknya seorang muslim.     

Konsisten dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, penting 

penanaman dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama untuk menghindari 

terjadinya perilaku ekstrim. Pentingnya keterbukaan dalam membangun pengetahuan 

yang sehat, cakupan ajaran agama, dan menerima keragaman. Sejak tahun 2019, 

pemerintah telah memberikan dan merumuskan konsep moderasi beragama melalui 

program Kementerian Agama. Upaya yang dilakukan untuk membangun kerukunan 

umat beragama. Moderasi beragama bukanlah hal baru, tetapi menciptakan rasa 

individualitas yang toleran dan inklusif dalam lingkungan untuk menciptakan 

kehidupan yang harmonis dan damai. 

 
3Sabara, dkk, “Agama dan Perubahan Sosial Fact Finding Kasus Peledakan Bom Katedral 

Makassar” Laporan Penelitian (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun Anggaran 

2021). 
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Moderasi adalah perilaku yang dapat membuat orang bertindak moderat (tidak 

berlebihan dan tidak kekurangan). Moderasi diartikan sebagai sikap adil, seimbang, 

dan terpusat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi memiliki 

dua arti yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme.4 Ekstremisme 

dalam konteks moderasi agama sering dipahami sebagai ideologi koheren yang 

bertujuan untuk mengubah sistem sosial dan politik. Hal ini merupakan upaya untuk 

tidak memaksakan kehendak yang seringkali bertentangan dengan norma dan konvensi 

yang ada di masyarakat.5   

Pendampingan keagamaan dapat dijadikan sebagai solusi terbaik untuk 

digunakan sebagai pedoman dalam aturan masyarakat. Sehingga tidak ada yang merasa 

benar dan mudah mencela, merendahkan atau mengutuk karena berbeda keyakinan. 

Sebagai generasi penerus bangsa, perdamaian, saling menghargai, saling menghargai 

dan saling mencintai ternyata menjadi hal yang indah. Sesungguhnya setiap agama 

mengajarkan kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Islam sendiri 

mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam. 

Penerapan konsep moderasi beragama dapat dicapai melalui partisipasi aktif 

dan keterbukaan seluruh umat beragama. Kerukunan antarumat beragama terjalin 

melalui interaksi sosial melalui dialog. Selain itu, masyarakat perlu meyakini bahwa 

perbedaan keyakinan, terutama yang dianut, bukanlah hal yang negatif atau dilarang. 

 
4Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1035. 
5Abdul Azis dan A. Khoirul Anam, Moderasi Berlandaskan Nilai-Nilai Islam (Cet, I; Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 62.  
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Misalnya, Islam mengajarkan bahwa manusia dengan berbagai bentuk dan rupa 

diciptakan untuk saling mengenal, mencintai, dan hidup dalam harmoni. Allah swt, 

berfirman dalam Q.S al- Hujurat [49]:13. 

يُّهَا النَّاسُ  
َ
مْ  يٰٓا

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
لِتَعَارَفُوْاۚ  اِنَّ ا  

َ
قَبَاىِٕۤل مْ شُعُوْباً وَّ

ُ
نٰك

ْ
نْثٰى وَجَعَل

ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِ

ُ
قْنٰك

َ
اِنَّا خَل

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ  مْۗ اِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
ِ ا  عِنْدَ اللّٰه

Terjemahnya: 

13. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan 

menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang 

aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, 

Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”6 

 

Menurut M. Quraish Shihab Allah swt memberikan kebebasan kepada umat-

nya dalam menjalani hidup, sebagai mana bahwa bagi kamu secara khusus agama 

kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun, kamu bebas untuk mengamalkannya 

sesuai kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya 

memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh sedikit 

pun olehnya.7 Sejalan dengan hal tersebut Abu Hurayrah ra, berkata: Rasulullah saw, 

bersabda: Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya”. Mereka bertanya: 

“Engkau juga, wahai Rasulullah?”beliau menjawab: begitu juga aku, kecuali jika Allah 

melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam 

 
6Al-Qosbah, Al-Qur’an Al-Madrasah Duo Latin (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020). h. 

603 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Misbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 581. 
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beramal sehingga menimbulkan bosan), segeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu 

dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan 

agar kalian mencapai tujuan.8 Memahami arti pentingnya toleransi dalam sebuah 

lingkungan hidup bermasyarakat agar terhindar dari perselisihan antar umat.  

Arti kata keragaman masyarakat terkait adanya pemahaman penguatan bahwa 

Allah menciptakan umat yang beragam bukan untuk berdebat, tetapi untuk mengetahui, 

mencintai, dan melengkapi mereka. Adapun alternatif solusi bagi umat beragama, 

adanya peningkatan kualitas dan intensitas dialog itu sendiri. Para pemuka agama tidak 

perlu khawatir dengan perselisihan diantara mereka sendiri. Melalui perselisihan yang 

damai dan sehat, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beragam mampu membangun 

komunikasi yang baik dengan orang lain. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

didirikan sebagai lembaga keagamaan dengan prinsip mendorong terciptanya 

kehidupan beragama yang toleran dan berupaya mengembangkan sikap moderasi 

beragama, mengadvokasi moderasi beragama bagi umat beragama.9 

FKUB adalah forum yang didirikan oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah 

dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama agar mereka 

dapat hidup damai dan sejahtera.10 Lahirnya PBM Nomor 9 & Nomor 8 Tahun 2006 

adalah terciptanya pranata sosial baru baik dalam hal dialog dan Kerjasama lintas 

 
8Muhammad b. Isma’il b. Ibrahim b. al-Mughirah Abu ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih 

Hadis no. 6463 (Kairo: Dar al-Shu’b, 1987), h. 122.   
9M. Thoriqul Huda, “Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Strategi Tantangan dan Peluang 

FKUB Jawa Timur”, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 32 No. 2, (Juli 2021), h. 292.  
10Ibnu Hasan Muhctar & Farhan Muntafa, Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama (Cet.I; Kementerian Agama RI: Jakarta, 2015), h.2.   
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agama yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama.11 Berdasarkan Pasal 9 PBM 

tugas FKUB Kabupaten/Kota melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh 

masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai 

bahan kebijakan pemerintah, melakukan sosialiasi peraturan perundang-udangan dan 

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama 

pemberdayaan masyarakat serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan 

pendirian rumah ibadat.12 

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.13 Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) di Kota Makassar mensinergikan program penguatan keimanan 

umat sebagai dasar moderasi beragama. Kota Makassar merupakan kota yang memiliki 

penganut agama yang majemuk, sehingga realitas kerukunan umat beragama (KUB) 

juga memiliki keunikan tersendiri, harapan serta tantangan yang cukup dinamis.14 

Berdasarkan hasil survei tahun 2021 pemerintah telah mencanangkan tahun 2022 

sebagai tahun toleransi untuk penguatan moderasi beragama sementara setara institute 

memosisikan Kota Makassar sebagai kota Intoleran pada urutan ke-10. 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Pemerintah Kota 

Makassar bersinergi dalam program penguatan keimanan umat di tingkat kecamatan 

 
11Kustini, Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (Cet. 1; CV Prasasti: Jakarta, 

2009), h. 1.  
12BALITBANG Kementerian Agama R.I, Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (Jakarta: BALITBANG 

KEMENAG R.I, 2010), h. 44-45. 
13 BALITBANG Kementerian Agama R.I, Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, h. 44-45 
14Arifuddin Ahmad,   



8 

 

8 

 

hingga ke dasar Lorong Wisata. Memperkuat keimanan warga agar mencegah 

terjadinya ekstremisme. Tindakan dasar yang sering terjadi saat ini sehingga 

pentingnya menyelusuri setiap tempat yang bisa saja merupakan tempat permukiman 

atau perkumpulan remaja yang mengakibatkan meningkatnya kenakalan remaja atau 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan akan aksi terorisme. Melalui 

program perkuatan keimanan melakukan sosialisasi penguatan moderasi beragama di 

seluruh wilayah Kota Makassar mencakup 14 Kecamatan sebagai pemeliharaan 

kerukunan umat beragama agar terciptanya batin, mental, akhlak dan menanamkan 

pentingnya hidup berdampingan yang saling sikatutui yaitu sipakatau, sikapakainga 

dan sipakalebbi. 

Berdasarkan hal tersebut, bahwa peneliti mengkaji lebih dalam terkait 

eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan moderasi 

beragama. Perkuatan Keimanan Umat agar masyarakat tidak terkotak-kotak meskipun 

beragam agama dan suku bangsa. Serta memahami moderasi beragama bukan moderasi 

agama, sebagai antitesa atas sikap ekstremisme dan tindakan terorisme versus 

liberalisme, pluralisme dan relatifisme beragama serta mencanankan tahun 2022 

sebagai tahun “TOLERANSI”.  

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 
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Fokus penelitian tulisan ini adalah bagaimana keberadaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) berperan dalam implementasi moderasi beragama di Kota 

Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut, fokus penelitian ini lebih mengkhususkan 

sebagaimana rumusan masalah terkait sejarah terbentuknya FKUB di Kota Makassar, 

peranan FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar, dan 

implikasi FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar.  

2. Deskripsi Fokus 

Orientasi pada penelitian ini adalah eksistensi FKUB dalam mewujudkan 

moderasi beragama di Kota Makassar. Upaya agar tidak ada pembahasan yang luas 

terkait penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mendeskripsikan fokus yang dimaksud 

ialah  

a. Sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang menyerap kata 

syajarah dari bahasa Arab yang berarti pohon, keturunan, asal usul, silsilah dan 

riwayat. Adapun makna lain dari kata sejarah  diartikan bahasa belanda (historie) 

dan inggris (history) berasal dari bahasa Yunani Isoria yang berarti ilmu.15 Ilmu 

yang dikaji secara mendalam untuk mengetahui asal-usul atau peristiwa yang 

terjadi. Berangkat dari sebuah sejarah bahwa kerukunan bukanlah hal yang baru 

melainkan telah ada jauh sebelum terbentuknya lembaga FKUB.16  Oleh karena 

 
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1208. 
16M. Dien Majdid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar Sejarah (Cet. I; Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), h. 7.   
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itu, menelaah sejarah terbentuknya FKUB secara mendalam dan benar 

berdasarkan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. 

b. Moderasi beragama adalah perilaku yang dapat mengarahkan keseimbangan. 

Sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan 

kepada praktik beragama orang lain yang memiliki perbedaan dalam keyakinan. 

Keseimbangan dalam praktik beragama akan menghindarkan sikap ekstrem 

berlebihan, fanatic dan sikap revolusioner dalam beragama.17 Moderasi beragama 

menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat manusia. Sikap mental moderat, adil dan berimbang menjadi 

kunci keragaman setiap manusia.  

Beragamnya masyarakat bukan menjadi polemic melainkan penguatan 

satu sama lain untuk bisa saling memahami. Umat Islam, Kristen, Hindu, Budha 

dan Konghucu adalah agama yang dijadikan pedoman oleh masyarakat. setiap 

agama menjunjung tinggi keseimbangan, adil dan berimbang. Ajaran untuk 

moderat bukan hanya milik satu agama melainkan ada dalam tradisi berbagai 

agama.   

c. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengintegrasikan muatan moderasi 

beragama sehingga adanya pemeliharaan kerukunan umat beragama, FKUB 

mendorong kehidupan toleransi umat beragama melalui sosialisasi penguatan 

 
17Muhammad Yahdi & Alwan Suban, Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama kajian 

History (Cet. I; Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 82.  
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keimanan. Program penguatan moderasi beragama dalam upaya menghidupkan 

kerukunan dan kedamaian, melakukan interaksi secara langsung dari bawah yakni 

berdialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi dengan masyarakat 

setempat agar terjalin kebersamaan antar dan inter umat beragama khususnya 

masyarakat di lingkungan, menyelesaikan konflik terkait pendirian rumah ibadat 

dan lain sebagainya.  

Dengan melihat tujuan dari FKUB itu sendiri ialah terciptanya suasana toleransi 

dan kerukunan antar umat beragama serta kehidupan yang nyaman dan damai dalam 

sebuah lingkungan. Adapun bentuk usaha yang dilakukan oleh FKUB dalam menjaga 

kerukunan umat beragama, antara lain: a.) sebagai media komunikasi, b.) sebagai 

media harmonisasi c.) melakukan sosialisasi dan d.) melakukan dialog.     

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang tersebut dapat dikemukakan dalam pokok 

permasalahan penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana akar historis lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

di Kota Makassar.?  

2. Bagaimana peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar masa bakti 2020-2022.? 

3. Bagaimana implikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar masa bakti 2020-2022.? 
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D. Kajian Pustaka 

Peneliti telah menelusuri dan menemukan beberapa sumber berdasarkan 

literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas: 

1. Hasil Penelitian yang ditulis oleh Fauji Wikanda dalam judul “Strategi 

Komunikasi Pengurus Forum Krukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Upaya 

Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Medan” Dalam hal ini 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat dan menafsirkan 

fenomena multidimensi. Penelitian menunjukkan bahwa penulis menemukan 

tiga strategi komunikasi yang diterapkan oleh FKUB.Memilih dan mengirim 

komunikator melalui pesan yang harmonis berdasarkan keahliannya, 

menetapkan tujuan, dan membingkai pesan dengan cara yang informatif, 

persuasif, dan informatif. FKUB menggunakan media cetak, elektronik, dan 

online. Dengan kata lain, hambatan yang penulis temukan adalah hambatan 

sosiologis, yang meliputi perbedaan pemahaman, hambatan fisik, hambatan 

mekanis akibat gangguan suara mikrofon, hambatan fisiologis, bahkan 
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hambatan semantik dalam bentuk kata yang tidak dikomunikasikan secara jelas. 

Ada hambatan.18    

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anang Firdaus dalam judul 

“Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan 

Umat Beragama di Indonesia”, Penulis percaya bahwa pluralisme Indonesia 

dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Sejalan dengan itu, Pemerintah 

telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan 

Kehidupan Umat Beragama yang Harmonis dan Damai. Kehadiran FKUB 

menawarkan angin segar dan peluang indah untuk mewujudkan kerukunan 

umat beragama.19 

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Suprapto pada tahun 2020 yang 

berjudul “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi 

Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek)”, Kajian ini 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi sosial, memaksimalkan peran 

aktif dan kinerja orang-orang berpengaruh, serta memaksimalkan agenda 

sosialisasi UU tiga kementerian dan misi pokok dan fungsi FKUB. Berdasarkan 

interaksi dan komunikasi. FKUB Trenggalek berupaya untuk menyelesaikan 

 
18Fauji Wikanda, “Strategi Komunikasi Pengurus Forum Krukunan Umat Beragama (FKUB) 

dalam Upaya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Medan” Disertasi (Medan: PPS 

Dakwah dan Komunikaasi UIN Sumatera Utara, 2020), h. i.  
19Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam 

Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, Kontekstualita: Jurnal Penelitain Sosial, 29 No. 

1, (2014), h. 58. 
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kasus-kasus yang mengarah pada perselisihan agama dengan cara-cara berikut: 

Sedangkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, FKUB 

menggunakan paradigma pluralis. Hal ini dinilai berimplikasi positif dalam 

membangun kehidupan yang harmonis yang ditandai dengan sikap toleransi, 

humanisme dan inklusivitas yang membudaya dalam individu umat 

beragama.20 

4. Ferdi Ferdian dkk, hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 dengan 

judul “Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Sistem Sosial 

Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat”, Jurnal 

ini membahas penciptaan toleransi antarumat beragama dari tingkat federal 

hingga tingkat kabupaten/kota. Forum ini bertujuan untuk membawa kerukunan 

umat beragama di Indonesia. Jurnal ini menyajikan penelitian tentang peran 

FKUB dalam menciptakan toleransi antar umat beragama di Kabupaten 

Passaman Barat yang terdiri dari pemeluk agama yang berbeda. Penelitian 

berfokus pada kegiatan menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten 

Pasaman Barat. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, 

menanggapi dan mengkomunikasikan inisiatif masyarakat, dan melakukan 

penelitian dan sosialisasi. Melalui kegiatannya, FKUB Pasaman memiliki 

 
20Ruslan Suprapto, “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus 

Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek), Tesis (Tulungagung: Pascasarjana IAIN 

Tulungagung, 2020), h. Xvi.  
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tempat integral dalam sistem sosial kerukunan umat beragama dan berperan 

sebagai penjaga kerukunan umat beragama.21  

5. Hasil penelitian yang ditulis oleh Sirait dkk pada tahun 2014, dalam Jurnal 

Unnes Civic Education yang berjudul “Peran Forum Kerukunan Umat 

Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi”, 

Penelitian ini mengkaji peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 

strategi dan fasilitator yang digunakan, serta kendala yang dihadapi FKUB 

dalam mengembangkan tingkat toleransi di Bekasi. Menurut penelitian, peran 

FKUB dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi di Bekasi mencakup tiga 

peran kunci: Doktrin Pluralisme Agama. Sebagai anggota FKUB, ia antara lain 

melaksanakan program sosialisasi PBM, membantu pemerintah menyelesaikan 

perselisihan antarumat beragama, aktif berdialog dengan masyarakat, dan 

mempertimbangkan rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat ibadah. 

Program FKUB untuk mengembangkan tingkat toleransi adalah sosialisasi, 

dialog dengan ormas, angka. Terdapat faktor internal dan eksternal yang 

mendukung dan menghambat berkembangnya resistensi di Kabupaten 

Bekasi.22  

 
21Ferdi Ferdian, Afrizal dan Elfitra, “Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat”, Islam Realitas: 

Journal of Islamic & Social Studies 4, no. 2 (Juli-Desember, 2018): h. 136.    

22Sirait dkk, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi 

di Kabupeten Bekasi”, Unnes Civic Education Journal 3, no. 2 (November 2014): h. 10.  
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6. Penelitian yang ditulis oleh Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, dan 

Welly Waworundeng pada tahun 2021, jurnal yang berjudul “Koordinasi 

Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado”, penelitian ini 

mengkaji koordinasi antara pemerintah dan FKUB dalam menciptakan 

kerukunan yang ada di Kota Manado. Kajian ini menggunakan pendekatan 

yang dikemukakan oleh Inu Kencana (2002) tentang unsur-unsur dari 

koordinasi (pengaturan, sinkronisasi, kepentingan Bersama dan tujuan bersama 

terkait sengketa lahan pembongkaran masjid Al-Khairiah yang perencanaan 

untuk pembangunan miniature sebagai simbol kerukunan yang ada di Kota 

Manado.23  

7. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Thoriqul Huda pada tahun 2021, 

dengan judul “Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Strategi Tantangan dan 

Peluang FKUB Jawa Timur”, penelitian ini menelaah tentang upaya dan 

strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur dalam 

membumikan sikap moderasi beragama di wilayahnya. Sehingga hasil 

penelitian beberapa strategi yang dilakukan FKUB dalam upaya  membumikan 

moderasi  beragama,  diantaranya adalah dengan   menyelenggarakan   diskusi   

tentang   moderasi   beragama,   membuat   buku pedoman moderasi beragama, 

 
23Marlen Novita Makalew, dkk, “Koordinasi Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado” Jurnal 

Governance, No. 1, 2021: h. 2.  
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memperkuat wawasan moderasi beragama bagi generasi milenial, serta 

memperkuat kerjasama dengan pihak lain yang terkait denga program moderasi 

beragama.24 

Berdasarkan penelitian terdahulu atau hasil research berupa Tesis, Disertasi, 

hingga jurnal mencakup penggambaran terkait FKUB dan moderasi beragama. 

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 

Mewujudkan Moderasi Beragama di Kota Makassar”, merupakan penelitian pertama 

dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dan berbeda, baik dari tempat serta 

fokus penelitan. Peneliti memfokuskan pada organisasi Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB), keanggotaannya meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda, yang bergerak mengayomi, mendorong lahirnya agen perubahan dan 

menanamkan nilai-nilai kehidupan toleransi umat beragama yang kemudian memiliki 

program sosialisasi moderasi beragama hingga menyasar lorong wisata sebagai agen 

perubahan dan memperkuat keimanan antar umat.      

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memperoleh pengetahuan eksploratif terhadap akar historis lahirnya Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Makassar. 

 
24M. Thoriqul Huda, “Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Strategi Tantangan dan Peluang 

FKUB Jawa Timur” Jurnal Pemikiran Keislaman, No.2, 2021: h. 283. 
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b. Untuk memperoleh pengetahuan deskriptif tentang peranan Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota 

Makassar. 

c. Untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif terkait implikasi Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota 

Makassar. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini nanti diharapkan memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat 

khususnya para perempuan baik secara teoritis maunpun praktis, diantaranya:  

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan khazanah 

keilmuan di bidang keagamaan, khususnya dalam pengarusutamaan moderasi 

beragama sebagai media yang dilakukan dalam menjaga kerukunan antar umat 

beragama di tengah beragamnya perbedaan serta menanamkan nilai-nilai toleransi 

umat beragama disamping sebagai kajian dan arti penting toleransi antar umat 

beragama. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi 

akademis bagi mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan 

sosial keagamaan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
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pengetahuan akademik dan literatur tentang keberadaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) dalam implementasi moderasi beragama di Kota Makassar. Untuk 

mempelajari pentingnya moderasi beragama sebagai aplikasi penghindaran perilaku 

yang mengarah ke tindakan ekstrim. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi adalah keberadaan 

atau kehadiran yang mengandung unsur bertahan.25 Menurut Abidin Zaenal eksistensi 

bersifat historis dan menuju masa depan.26 Eksistensi merupakan keberadaan atau 

kegiatan usaha yang masih ada dari dulu sampai sekarang dan masih diterima oleh 

lingkungan masyarakat atau keadaan tersebut lebih dikenal bagi kalangan masyarakat. 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah lembaga forum yang dibentuk oleh 

masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, forum yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 

Tahun 2006.27  

FKUB adalah wadah yang mampu menciptakan kerukunan dan kedamaian, di 

dalamnya terdapat anggota dari setiap majelis-majelis agama, yaitu Agama Islam, 

Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Keberadaan FKUB sebagai modal 

mendasar menciptakan kerukunan, serta menciptakan kehidupan yang penuh akan 

 
25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1251. 
26Anton Bakker, Filsafat Sejarah (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h. 149.  
27BALITBANG Kementerian Agama R.I, Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (Jakarta: BALITBANG 

KEMENAG R.I), h. 2 

010), h. 44. 
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toleransi dalam menghadapi perkembangan zaman yang plural. Beberapa poin penting 

yang perlu diketahui terkait eksistensi FKUB, diantaranya:  

1. Lahirnya FKUB 

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah lembaga yang dibentuk masyarakat 

dan difasilitasi oleh pemerintah serta memiliki hubungan yang bersifat konsultatif 

yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung 

aspirasi, menyalurkan aspirasi, melakukan sosialiasi peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan di bidang keagamaan serta memberikan rekomendasi tertulis atas 

permohonan pendirian rumah ibadat.28  

Lahirnya FKUB berawal dari berbagai ketegangan antarumat beragama yang 

muncul di beberapa daerah, terutama antara Islam dan Kristen, yang jika tidak segera 

diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah telah 

mengeluarkan imbauan pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan 

Agung (DPA) dihadiri oleh pemuka Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. 

Pemerintah mengusulkan untuk membentuk badan penasehat antaragama dan 

menandatangani sebuah piagam yang termasuk menerima rekomendasi presiden untuk 

tidak menargetkan orang-orang yang sudah menganut agama sebagai target penyebaran 

 
28BALITBANG Kementerian Agama R.I, Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (Jakarta: BALITBANG 

KEMENAG R.I, 2010), h. 44-45  
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agama lain, tetapi tidak setuju untuk menandatangani piagam yang diusulkan 

pemerintah.29 

Hal tersebut karena sebagian pemuka agama tidak setuju dengan usulan 

pemerintah (Presiden), terutama soal larangan menyasar orang yang sudah memeluk 

agama untuk penyebaran agama lain. Konferensi ini merupakan pertemuan pertama 

dihadiri oleh seluruh pemuka-pemuka agama Indonesia membahas isu-isu yang sangat 

mendasar dalam hubungan antaragama. Konferensi tersebut diikuti oleh berbagai jenis 

kegiatan lintas agama. seperti dialog, konsultasi, kunjungan kerja bersama ke 

komunitas oleh para pemimpin tarekat agama, seminar lintas agama, dan lokakarya 

untuk para pemimpin muda.30 

Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri (SKB) tahun 1969 menyangkut pelaksanaan kewajiban aparatur pemerintah 

untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, pembinaan dan 

peribadatan umat beragama. Salah satu produk hukum yang berkaitan dengan 

kerukunan umat beragama. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap 

kelompok agama untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Pemerintah 

terus berupaya menjaga kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu 

Perwiranegara secara resmi menerapkan konsep kerukunan umat beragama secara 

 

29Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama di Indonesia”, Kontekstualita 29, no. 1 (2014): h. 66. 

30Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama di Indonesia”, Kontekstualita, h. 69. 
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resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni: a.) Kerukunan intern umat beragama, b.) 

kerukunan antarumat beragama dan c.) Kerukunan antarumat beragama dengan 

pemerintah. Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan Triologi Kerukunan. Untuk 

mendukung Triologi Kerukunan, Menteri Agama Republik Indonesia Alamsyah Ratu 

Perwiranegara membentuk forum yang disebut Wadah Musyawarah Antar Umat 

Beragama (WMAUB).31 Forum ini merupakan forum konsultasi dan komunikasi antar 

pemuka agama untuk membahas pembagian tanggung jawab dan kerjasama antar 

warga yang berbeda agama dan kerjasama dengan pemerintah.  

Triologi Umat Beragama selama ini menjadi landasan tercapainya kerukunan 

umat beragama di Indonesia. Keberadaan triologi kebijakan harmonis ini tak lepas dari 

peran Menteri Agama Alamsyah yang telah berkontribusi dalam membangun 

hubungan antar umat beragama di Indonesia. Adanya kebijakan tersebut tidak lepas 

dari tuntutan situasi sosial politik yang baru. Pada periode Menteri Agama berikutnya, 

kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek 

pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian 

Kerukunan Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon. Pada 

kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, merupakan wadah atau forum yang 

dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, 

kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat top-down. Pada tahun 2005 

 

31Ali Muhannif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi PolitikKeagamaan Orde Baru” dalam 

Azyumardi Azra, ed., Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta: Badan Litbang 

Departemen Agama RI, 1998), h. 56. 
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terjadi polemik yang terjadi di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang 

Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran 

Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.32 

Beberapa umat meminta agar SKB ditiadakan karena diduga mengganggu 

pembangunan tempat ibadah. Di sisi lain, ada yang mengatakan ingin SKB tetap ada. 

Menghadapi kontroversi sosial yang berkembang ini, Presiden mengarahkan Menteri 

Agama untuk menerbitkan SKB No. 01 Tahun 1969. Masih diperlukan, tetapi harus 

diselesaikan.  

 Berdasarkan hasil kajian tersebut, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

membentuk tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB Tahun 1969 No. 01. 

Penjabaran ini melibatkan anggota yang berdiri, tarekat agama yang diwakili oleh dua 

orang, dan digelar hingga 11 sesi. Hasil kajian dirumuskan dalam bentuk Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 

2006 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Dalam Negeri. 21 Maret 2006. 

 PBM mengandung tiga hal. Pertama, pedoman pelaksanaan tugas kepala 

daerah/pimpinan daerah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kedua, Forum 

Penguatan Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, pembangunan tempat ibadah. 

 

32M. Atho Mudhzhar, Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama 

dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama” dalam Muhaimin AG, ed., Damai di 

Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat 

Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), h. 76. 
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FKUB adalah forum yang dibentuk masyarakat di tingkat negara bagian dan 

kabupaten/kota, didukung oleh pemerintah daerah untuk membangun, memelihara, dan 

memperkuat umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Sedangkan susunan-

susunan, jumlah keanggotaan, dan tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur 

dalam Peraturan Bersama Mendiknas dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 

8 tahun 2006.33 

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

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

(82,25%) di Indonesia. FKUB Provinsi masing-masing beranggotakan 21 orang, 

sedangkan FKUB kabupaten/kota beranggotakan 17 orang pemuka agama di setiap 

wilayah. Kehadiran lembaga dialog pemuka lintas agama ini menjadi asset dan modl 

sosial yang sangat strategis bagi upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.34 

Reaksi atas lahirnya FKUB sangat beragam. Secara ringkas, sikap terhadap 

FKUB dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, menerima kehadiran FKUB 

sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan 

berdampak positif bagi kehidupan umat beragama. Kedua, menerima keberadaan 

FKUB dengan menggabungkan atau melebur wadah atau forum yang sudah dibentuk 

dalam wilayah tersebut. Cara penggabungannya adalah dengan menghapus forum yang 

 

33Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme (Yogyakarta: 

LKiS, 2011), h. 76. 
34Ibnu Hasan Muchtar dan Farhan Muntafa,”Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama” (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2015), h. 3   
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terbentuk dan menjadikan pengurusnya sebagai anggota FKUB, atau mempertahankan 

eksistensi dan tugas forum, tetapi anggota forum menjadi pengurus FKUB. seperti yang 

terjadi di Papua. Ketiga, menafikan keberadaan FKUB, namun hal ini tidak dapat 

mencegah atau menafikan pembentukan FKUB di daerah. Penolakan ini didasari atas 

terbentuknya forum yang menampung seluruh elemen umat beragama dan menopang 

kehidupan beragama di wilayah tersebut. Selain itu, karena FKUB didukung oleh 

pemerintah, dikhawatirkan akan lebih banyak intervensi pemerintah. Hal ini 

mempengaruhi kinerja FKUB. Ini kurang optimal karena komunikasi sulit dan 

hubungan tidak harmonis.35 

FKUB yang dikenal sebagai lembaga pemersatu antarumat beragama telah ada 

sejak 2006, walaupun sebelumnya banyak oknum yang tidak menerima hingga 

akhirnya dibentuk dan dijadikan media untuk mengatasi permasalahan atas nama 

agama. sampai saat ini pun masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui dan 

menjadikan FKUB sebagai lembaga kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu, 

penting adanya pemeliharaan kajian terkait lembaga tersebut. 

2. Visi dan Misi FKUB 

Forum kerukunan umat beragama sebagai organisasi kemasyarakatan, Forum 

Kerukunan Umat Beragama memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh 

karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki visi dan misi, yaitu: 

 
35  Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama di Indonesia”, Kontekstualita, h. 71. 



27 

 

27 

 

a. Visi : Kerukunan dan Kedamaian dalam beragama. 

b. Misi :  

1) Memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama 

dengan memperkuat pemberdayaan majelis agama dan forum 

kerukunan umat beragama. 

2) Meningkatkan wawasan multikultural umat beragama dengan 

menyikapi persoalan kerukunan. 

3) Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan pendidikan 

agama.36 

3. FKUB dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

(PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, di jelaskan bahwa FKUB beranggotakan pemuka 

agama setempat, dan dibentuk sendiri oleh masyarakat (pasal 8). Sementara itu, 

‘pemuka agama’ sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama baik 

yang memimpin ormas keagamaan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat 

setempat sebagai panutan (Pasal 1 butir 5). 37 

 

36Pusat Kerukunan Umat Beragama, “Visi dan Misi”, Official Website PKUB KEMENAG RI. 

Https://pkub. Kemenag.go.id/artikel/17608/visi-dan-misi (1 November 2022). 
37Kementerian Agama RI., Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisien Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Umat 

Beragama (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI., 2015), h. 21 

https://pkub/
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Penyebutan kata umat beragama lebih dulu dari pemerintah tersebut di atas 

menunjukkan peran umat beragama (baca: masyarakat) yang lebih besar dari pada 

pemerintah. Hal ini bukan suatu kebetulan, melainkan dimaksudkan dan disadari betul 

oleh para perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat yang lebih besar ini 

bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab Pemerintah seperti dituduhkan 

sebagian kalangan, melainkan sebagai bentuk pemberian ruang partisipasi yang luas 

bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang 

mendambakan civil society yang kuat.38 

 Bentuk peranan FKUB terhadap masyarakat itu sendiri telah dijelaskan dengan 

sangat rinci dalam PBM tercantum dalam pasal 8, 9 dan 10, PBM adalah peranan yang 

harus dilaksanakan oleh FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal-

pasal yang tercantum dalam PBM tersebut. Adapun pasal-pasal tersebut berbunyi 

sebagai berikut: 

a. Pasal 8  

1.) FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

2.) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

3.) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat 

konsultatif.39 

 
38Harland, “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Pluralitas di Kalangan Tokoh Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan” Tesis (Makassar: PPS UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 

82. 
39Buku Saku Perautan Bersama 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 
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b. Pasal 9 

 1.) FKUB provinsi 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 masyatakat; 

c.) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi 

sebagai bahan kebijakan gubernur, dan  

d.) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang 

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 

masyarakat. 

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

mempunyai tugas: 

a. a.) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 

b.) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyatakat; 

c.) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi 

sebagai bahan kebijakan gubernur,  

d.) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang 

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 

masyarakat, dan  

 
dan Pendirian Rumah Ibadat (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Kagamaan Badan Litbang dan Dilat 

Departemen Agama, 2006), h. 43.   
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e.) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 

c. Pasal 10 

1.) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. 

2.) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota 

FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. 

3.) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk 

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

agama yang ada di provinsi/kabupten/kota. 

4.) 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.40 

FKUB adalah lembaga forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi 

oleh pemerintah. Hal tersebut telah ada dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai 

upaya membangun kerukunan umat beragama yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. FKUB digunakan 

untuk mengatasi dinamika terkait permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat saat 

ini, perjumpaan antar semua agama sehingga terjalin dialog didalamnya. FKUB adalah 

 
40Buku Saku Perautan Bersama 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 

dan Pendirian Rumah Ibadat (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Kagamaan Badan Litbang dan Dilat 

Departemen Agama, 2006), h. 43-46. 
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forum yang dapat membangun kerukunan dan kedamaian dalam sebuah lingkungan 

masyarakat. oleh karena itu, penting adanya pemeliharaan dan peningkatan akan 

pentingnya toleransi, sehingga keberagaman bukan menggiring untuk berpolemik 

terlebih kepada tindakan yang bersifat ekstrem sehingga dapat melahirkan perpecahan 

tetapi menyatukan, menjadikan hidup penuh akan kedamaian.  

  

 

 

B. Moderasi Beragama 

1. Konsep Dasar Moderasi Beragama 

Moderasi memiliki arti kata “moderation” yang berarti kesedangan atau 

pertengahan.41 Secara operasional, moderasi merupakan jalan tengah yang berperan 

sebagai perantara. Konteks semantik yang moderat tidak boleh berlebihan atau ekstrim 

karena mengutamakan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pelanggar sedang disebut 

moderat.42 Kata moderat digunakan sebagai dalam moderasi sebagai bentuk perilaku 

atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, mengambil sikap moderat dan tidak 

melebih-lebihkan dalam posisi tertentu. Sikap inilah yang membawa kita ke jalan 

kebenaran.43 Selanjutnya dapat juga digambarkan sebagai moderator atau mediator, 

 
41Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.15.  
42 Kementerian Agama RI, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Cet. I; 

Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, 2019), h. 5-6.  
43 Kementerian Agama RI, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam, h. 6. 
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yang mengintegrasikan dua pemahaman tentang suatu masalah secara harmonis dan 

seimbang tanpa mengorbankan nilai kebenaran.44  

Kata wasath setimbang dengan kata tawasuth (pertengahan), tawazun 

(seimbang) dan i’tidal (adil), Lawan katanya adalah tatharuf atau tasyaddud (ekstrem), 

ghulaw (berlebihan) dan ta’ashub (fanatik).45 Konsep Wasathiyah sebenarnya 

merupakan batas yang memisahkan dua kutub yang berlawanan.46 Kata wasat 

tergabung dalam kata umpire dalam bahasa Indonesia. Sebagai hakim, arbiter harus 

tidak memihak dan tidak sepihak. Dalam bahasa Arab disebut al-wasath. Imam al-

Asfahani mengartikan kata alwasath dengan jalan tengah yang tidak seimbang antara 

kanan (ifrath) dan kiri (tafrith) yang meliputi makna keadilan, istika mahan, kebaikan, 

keamanan dan kekuatan.  

Al-Qur'an menggunakan istilah alwasath ketika menggambarkan posisi umat 

Islam di antara umat Islam lainnya dalam ayat: Q.S Al-Baqarah [2]:143. 

مْ شَهِيْدًا
ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
سُوْل وْنَ الرَّ

ُ
ى النَّاسِ وَيَك

َ
وْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَل

ُ
تَك ِ

 
سَطًا ل ةً وَّ مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نٰك

ْ
ذٰلِكَ جَعَل

َ
   ۗ وكَ

 
ٰ
نْقَلِبُ عَل نْ يَّ  مَِِّ

َ
سُوْل تَّبِعُ الرَّ مَ مَنْ يَّ

َ
ا لِنَعْل

َّ
يْهَآ اِل

َ
نْتَ عَل

ُ
تِيْ ك

َّ
ةَ ال

َ
قِبْل

ْ
نَا ال

ْ
ى عَقِبَيْهِۗ وَاِنْ  وَمَا جَعَل

 
44Jhon. M. echol dan Hasan Shadili, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 

384.  

45Wildani Helmi, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi 

Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2020): h. 22.  

46Muhamamd Fahri dan Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia”, Jurnal Intizar 25, 

no. 2 (2019): h. 95-100.  
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مْۗ   
ُ
ُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانكَ انَ اللّٰه

َ
ۗ وَمَا ك ُ ذِيْنَ هَدَى اللّٰه

َّ
ى ال

َ
ا عَل

َّ
بِيْرَةً اِل

َ
ك
َ
انَتْ ل

َ
رَءُوْفٌ  ك

َ
َ بِالنَّاسِ ل اِنَّ اللّٰه

حِيْمٌ   رَّ

Terjemahnya: 

143. Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan 

agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi 

Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan 

kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar 

Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 

yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, 

kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan 

menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat pertengahan berarti umat pilihan, 

terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun 

perilaku.47 

 

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam sebagai ummatan 

wasatan berada pada posisi pertengahan yakni moderat dan teladan, sama halnya 

dengan posisi ka’bah yang berada di pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan 

manusia tidak memihak antara ke kiri atau ke kanan, perilaku yang dapat mengarahkan 

manusia untuk berperilaku adil, tidak ada pembenaran dan kekeliruan dalam segala 

perbuatan baik dan buruknya seseorang. Posisi pertengahan juga dapat menjadikan 

seseorang tidak memandang dari semua penjuru atau berbeda keyakinan. Selain itu, 

terdapat pula anjuran pertengahan akan pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak 

 
47 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Klaten: PT. Riels Grafika, 2009). 
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mengingkari wujud Tuhan, dan tidak pula menganut paham politeisme (banyak 

tuhan).48 

Salah satu contoh Hadis Riwayat Ahmad, Baihaqqi dan Al-Hakim yang 

melarang manusia untuk bersikap berlebihan, dari Buraydah al-Aslami berkata: pada 

suatu hari aku keluar untuk sesuatu keperluan, tiba-tiba Nabi saw, berjalan di depanku. 

Kemudian beliau menarikku, dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu, kami 

menemukan seorang lelaki yang sedang shalat, dan ia banyakkan ruku’ dan sujudnya. 

Nabi bersabda: “Apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya?” Maka aku 

katakana: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Beliau melepaskan tanganku 

dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya serta 

mengangkat keduanya seraya berkata: “Hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan 

pertengahan (beliau mengulanginya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang 

berlebihan dalam agama akan dikalahkannya.”49 Disamping itu pula hadis Riwayat 

Nasai dan Ibnu Majah, Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Wahai manusia, 

hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa 

karena sikap melampaui batas dalam beragama.”50 

 
48M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 1999), h. 347-349.  
49Ahmad b. Hambal Abi ‘Abd Allah al-Syahbani, Musnad al-Iman Ahmad bin Hambal, ed 

Shu’ayh al-Arna’ut, hadis no. 23013 (Kairo: Mu’assasah Qurttubah), h. 350. 
50Ahmad b. Shu’ayb b. Ali Abu Abd. Rahman al-Khurasani al-Nasai, al-Mujtaba min al-

sunan, ed. Abd. Fattah Abu Ghuddah, Hadis no. 3507, (Halb: Makhtab al-Islamiyyah, 1986), h. 268. 
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Moderasi merupakan inti dari ajaran semua agama. hal tersebut karena semua 

agama sejatinya mengajarkan kepada para umatnya untuk menjalankan perintah akan 

kebaikan dan mengamalkannya kepada sesama umat manusia, selain itu menekankan 

untuk menyembah Tuhan. Sebagai intisari dari ajaran agama, moderasi bermakna sikap 

saling berpaling kepada Tuhan sekaligus kepada manusia.51 Orientasi ajaran tentang 

ketuhanan dan kemanusiaan pasti semua agama mengajarkan konsep tersebut, 

keduanya saling membentuk satu sama lain, saling beriringan tidak terpisahkan dalam 

lingkup sosial kehidupan umat beragama. 

Fasilitasi keagamaan bagi orang Kristen adalah ajaran yang menguatkan iman, 

terutama ajaran Yesus Kristus, untuk mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Ada 

dua perumpamaan yang menggambarkan moderasi beragama. Pertama, Hukum Cinta 

berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan 

dalam bentuk tindakan iman yang sebenarnya, terutama dalam cinta satu sama lain. 

Pembatasan adalah etnis, nasional, kelas sosial, atau agama. Poin pentingnya adalah 

menanamkan nilai moderasi beragama dalam keluarga dalam rangka menunjukkan rasa 

cinta kasih kepada sesama, terutama saudara yang berbeda agama.52 

Agama juga dapat diterjemahkan sebagai pedoman yang mengatur sistem 

kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan aturan-aturan yang 

 
51Dudung Abdul Rohman, M.Ag. Moderasi Beragama dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia, 

(Cet.I; Bandung: Tim Lekkas, 2021), h. 128 
52Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia dan 

Sejahtera (Cet. I; Jakarta: Ditjen Bimas Kristen, 2021), h. 103.  
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berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya.53 Dalam kehidupan 

manusia, agama sering diperdebatkan dan menjadi pokok bahasan dari semua 

keyakinan manusia. Agama merupakan penyebab paling umum dari berbagai konflik 

dan perang besar di masa lalu. Orang sering membandingkan keyakinan mereka 

tentang harta benda mereka. Dibimbing oleh suatu agama tidak berarti bahwa orang 

lain harus mengikuti ajaran kita seperti halnya orang lain. Setiap orang memiliki cara 

berpikir, pemahaman, dan keyakinan yang berbeda terhadap pendapatnya masing-

masing. 

Adapun dalam ajaran agama Hindu Akar ruh moderasi beragama atau jalan 

tengah merupakan gabungan empat yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, 

Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan 

ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman serta 

menyeimbangkan ajaran agama dengan watak zaman, hal ini berarti moderasi tidak 

bisa dihindari melainkan menjadi keharusan. Berkaitan dengan moderasi beragama, 

Susila adalah ajaran terpenting dalam agama Hindu. Susila adalah bagaimana menjaga 

hubungan yang harmonis antar umat manusia dan kasih sayang merupakan unsur 

utama. Menurut agama Hindu kasih sayang dapat diwujudkan dalam segala aspek. 

 
53Muhammad Qasim, Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan 

(Cet.I; Alauddin University Press: Samata (Gowa), 2020), h. 39. 
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Selain itu, dalam ajaran agama Hindu, moderasi beragama di gunakan untuk 

memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama.54 

Sedangkan dalam agama Buddha, mengajarkan bahwa spirit agama adalah 

metta, sebuah ajaran tentang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang 

berbasis nilai-nilai kemanusiaan (toleransi, solidaritas, dan tanpa kekerasan). 

Buddhadharma merupakan jalan tengah yang merupakan aspek penting dari 

spiritualitas umat Budhha yang sangat menghindari dua kutub ekstrem 

attakilamathanuyoga (penyiksaan diri) dan kamalusukhalinuyoga (pemanjaan). 

Budhadharma adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada 

kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan. Kehidupan umat Buddha berjalan di atas nilai 

kemanusiaan yang dijabarkan pada aspek kasih sayang, toleransi dan kesetaraan.55    

Umat Konghucu mengartikan jalan tengah atau bukan sikap ekstrem ialah Yin 

Yang. Sesuatu yang dianggap buruk ialah berlebihan. Bersikap tengah bukan berarti 

tidak memiliki prinsip melainkan prinsip yang berpihak pada cinta kasih – 

kemanusiaan (ren) dan keadilan – kebenaran (yi). Keberpihakan pada prinsip 

bermakna, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak Susila (li) dan 

bijaksana (zhi) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (xin) dan berani 

(yong). 56 

 
54Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 33.    
55Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 37.    
56Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 38.  
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Moderasi beragama diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam 

mengamalkan ajaran agama secara internal dan eksternal antar pemeluk agama. 

Moderasi tidak dapat dipupuk dengan cepat, tetapi melalui pembangunan pemahaman 

yang mapan dan pengamalan ilmu sesuai dengan tuntutan agama.57 Moderasi beragama 

harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara menjalankan agamanya 

sendiri (eksklusif) dan menghormati praktik keagamaan agama lain (inklusif). 

Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik keagamaan ini tentunya akan 

menjauhkan kita dari sikap terlalu ekstrim, fanatik atau revolusioner dalam beragama. 

Seperti yang telah kami tunjukkan, moderasi beragama adalah solusi dari keberadaan 

ekstrem dalam agama. Di satu sisi, ekstrem ultra-konservatif atau ekstrem kanan, dan 

di sisi lain, liberal atau ekstrem kiri.58 Jika kelompok tersebut tergolong paling kanan 

dan paling kiri, kedua kelompok ini umumnya memiliki pendapat masing-masing dan 

menimbulkan konflik di dalamnya, karena beberapa kelompok percaya bahwa mereka 

paling benar. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memahami konsep moderasi 

beragama.  

The concept of religious moderation refers to some dimensions of religiosity 

tha are converged from several religious sociologists. The aspects chosen include the 

dimension of knowledge, attitude dimension, behavioral dimension, moral or ethical 

dimension, and friendship dimensions. Religious moderation, therefore, is religious 

 
57Muhammad Qasim, Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan, h. 

40. 
58Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 18. 
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knowledge, religious attitudes, religious behavior, friendship in an association, and 

moral or religious ethics, which respect diversity, uphold pluralism, tolerance, 

inclusiveness, and anti-violence.59  

Moderasi beragama dalam konteks masyarakat yang hidup dalam keragaman 

adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan toleransi, mulai dari 

tingkat lokal, nasional dan global, kemajuan, menyiratkan perlunya menolak 

keragaman fundamentalis dan libertarian sebagai kunci untuk mencapai perdamaian. 

Suatu cara yang digunakan untuk membantu masyarakat lebih memahami arti 

perbedaan, bersikap santun dan menghargai, serta menghargai diri sendiri.Kemauan ini 

membangun kehidupan yang harmonis dalam suasana persatuan yang damai. Oleh 

karena itu, orang-orang melihat moderasi beragama sebagai kebutuhan daripada 

pilihan.60   

Manusia umumnya memiliki sikap keberagaman akan jalan tengah, dimana 

moderasi beragama sangat menekankan akan penghayatan dan pengamalan dalam 

aspek kehidupan sosial masyarakat. Proporsional akan penghayatan dan pengamalan 

agama secara komprehensif merupakan jalan tengah dalam beragama sebagai pilihan 

terbaik. Praktik moderasi beragama menegaskan akan komitmen yang kompherensif 

dalam beragama. Memegang prinsip adil dan berimbang tercantum dalam tiga karakter 

 
59Fadlil Munawwar Manshur and Husni Husni, “Promoting Religious Moderation through 

Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study” International Journal of Adanced Science and 

Technology,29 No. 6, (2020), h. 5851. 
60Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 18.   
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yakni kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian. Dengan demikian, perlu untuk 

diperhatikan tiga aspek yakni relasi antara kemanusiaan, kesepakatan bersama dan 

ketertiban umum dalam sebuah lingkup sosial hidup umat beragama. 

2. Indikator Moderasi Beragama 

Moderasi agama adalah pemahaman agama yang mengambil jalan tengah untuk 

mencapai keseimbangan antara kanan dan kiri. Pemahaman ini berusaha untuk 

membangun kehidupan yang seimbang dan lebih saling menghormati dalam 

menjalankan ketetapan Allah SWT. Realitas kehidupan saat ini, banyak ide yang 

beredar dan berkembang pesat. Ada masa depan yang akan lahir darinya, namun 

banyak orang yang mudah terpengaruh karena ada makna tak kasat mata yang 

tersembunyi di sana.  

Moderasi beragama saat ini menjadi bahan acuan dalam menghadapi realitas 

munculnya berbagai paham terkait ideologi keagamaan. Tantangan moderasi beragama 

secara khusus menjadi pusat perhatian. Terlebih kepada para pegiat moderasi 

beragama, salah satunya pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia 

terletak pada cara pandang pemahamannya dengan kehidupan berbangsa dan 

bernegara.61   

 Pemahaman yang dapat mengarahkan manusia untuk mengedepankan 

keseimbangan dan keadilan, paham yang tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan 

 
61 Kementerian Agama RI, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam, h. 16. 
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hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal 

umat beragama maupun pemeluk yang berbeda agama ialah moderasi beragama, 

sehingga keberadaan indikator moderasi keagamaan berfungsi sebagai panduan untuk 

mengkonfirmasi atau menguji apakah keyakinan, sikap, dan perilaku agama tertentu 

moderat atau sebaliknya ekstrem. Berikut empat indikator moderasi beragama yang 

perlu diketahui. yaitu: 

a. Komitmen Kebangsaan  

Komitmen kebangsaan digunakan untuk menentukan bagaimana pandangan, 

sikap, dan praktik keagamaan individu memengaruhi kesetiaan pada konsensus dasar 

nasional, terutama terkait dengan persepsi Pancasila sebagai komitmen ideologi 

nasional. Sebagaimana dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dari sudut 

pandang moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama sama dengan menunaikan 

kewajiban sebagai warga negara yang formal. Dengan memenuhi kewajiban sebagai 

warga negara, sama dengan sebuah esensi dalam mengamalkan ajaran agama.62 

b. Toleransi 

Toleransi adalah sikap memberi orang lain hak untuk percaya, hak untuk 

menyatakan keyakinannya, dan hak untuk menyatakan pendapat meskipun berbeda 

dengan dirinya. Oleh karena itu, toleransi mengacu pada sikap terbuka dan lembut yang 

menerima perbedaan. Toleransi, mempertahankan pendapat sendiri, dan menerima 

pendapat orang lain merupakan fondasi penting untuk menerima orang lain. Toleransi 

 
62 Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 43. 
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beragama di bawah tekanan adalah toleransi antar dan intra agama. Melalui hubungan 

antarumat beragama, kita dapat melihat bahwa pemeluk agama lain mau berbicara, 

bekerja sama, dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Toleransi antarumat 

beragama, di sisi lain, dapat digunakan untuk menyasar sekte-sekte minoritas yang 

dianggap menyimpang dari agama mainstream. 

c. Anti Kekerasan dan Anti Radikalisme 

Radikalisme, yang terkait dengan moderasi beragama, dikenal sebagai paham 

yang mendorong perubahan mental, verbal, dan fisik melalui kekerasan atas nama 

agama. Sikap radikal ini adalah sikap yang menginginkan perubahan dramatis jangka 

pendek dan menggunakan kekerasan untuk menentang sistem sosial yang berlaku dan 

membawa perubahan. 

d. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal 

Praktik atau perilaku keagamaan yang sesuai dengan budaya lokal dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kesediaan menerima praktik keagamaan yang 

sesuai dengan budaya dan tradisi lokal. Masyarakat moderat cenderung lebih menerima 

tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan 

dengan prinsip utama agamanya. untuk melihat apakah orang tersebut termasuk dalam 

kategori sedang atau ekstrim. 

3. Prinsip Dasar Moderasi 

Kata moderasi berarti sikap sedang, tidak berlebihan maupun kurang. Kata ini 

berarti posisi yang berada di tengah. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal sebagai 
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wasath atau wasathiyah dan sesuai dengan kata tawassuth (tengah), i'tidal (keadilan) 

dan tawazun (keseimbangan). Mereka yang mempraktikkan prinsip-prinsip wasthiyah 

disebut Wasith. Wasathiyah berarti "pilihan terbaik" dalam bahasa Arab. Terlepas dari 

berbagai bentuknya, itu masih membawa arti kata adil, dan juga digunakan dalam 

konteks tengah jalan ketika menghadapi situasi ekstrem.63 

Moderasi beragama merupakan kandungan nilai dan amalan yang paling tepat 

untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Pola pikir yang bijaksana, adil dan 

seimbang adalah penting dalam menghadapi keragaman kita. Seluruh warga negara 

Indonesia berhak dan berkewajiban membangun bangsa dan negara yang membina 

hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Jika kita bisa melakukan itu, setiap 

warga negara bisa menjadi warga negara Indonesia seutuhnya dan penganut seluruh 

agama. Perlu kita ketahui bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits 

Nabi Muhammad. Rujukan terpenting dalam ajaran Islam adalah Firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia. 

Umat Islam adalah Ummathanwastan, orang-orang yang memiliki sikap yang benar 

untuk menerima hidayah dari Allah dan menjadi orang-orang pilihan dan saksi.64  

Ajaran wasathiyah, sebagaimana dijelaskan maknanya, merupakan salah satu 

ciri dan esensi ajaran agama. Kata ini setidaknya memiliki tiga arti. Pertama berarti 

tengah. Yang kedua berarti keadilan. Dan yang ketiga berarti yang terbaik. Ketiga 

 
63Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 16. 
64Abdullah Munir Dkk, Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, h. 34.  
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makna ini tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri atau tidak berhubungan satu sama 

lain. Berada di tengah seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.65 Sifat 

adil dan selektif yang berjalan di jalan tengah dan menjalani kehidupan biasa. 

Demikian pula Nabi saw menjadi saksi bahwa ummatnya adalah ummat tertinggi yang 

diciptakan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia.66 

Menurut ulama Mesir Yusuf al-Qardhawi, umat Islam harus mengambil jalan 

tengah (moderasi). Moderasi Islam disebut al-Wasathiyyah al-Islamiyyah dalam 

bahasa Arab, Yusuf al-Qardhawi mencantumkan beberapa kata yang memiliki 

kesamaan makna dengannya, seperti tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqamah.67 

Pandangan akan hal tersebut dapat memudahkan umat Islam untuk mengamalkan 

agamanya. Islam adalah agama yang memudahkan manusia untuk menjalankan 

perintah Allah dan Rasul-Nya.68 Dalam bahasa Inggris sebagai moderasi Islam. 

Moderasi dalam Islam adalah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mencari jalan 

tengah antara dua sikap yang berlawanan dan berlebihan, salah satunya adalah ide atau 

sikap sendiri, tidak mendominasi. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah 

orang yang tidak memberikan lebih dari bagiannya yang adil untuk nilai-nilai dan 

aspek-aspek yang bertentangan dengan bagian-bagian tertentu.  

 
65Kementerian Agama RI, Moderasi Bragama (Cet. I; Jakarta:  Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 25. 
66Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 224.  
67Abdullah Munir Dkk, Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, h. 36. 
68Kementerian Agama RI, Moderasi Islam (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 

2012), h. 20-22 
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Istilah moderat adalah pemahaman tengah, yaitu bukan ekstrim kanan maupun 

ekstrim kiri. Menurut KH Abdurrahman Wahid juga merumuskan bahwa moderasi 

harus selalu mendorong upaya mencapai keadilan sosial, yang dikenal dalam agama 

sebagai al-maslahah al-'ammah. Tapi ini harus dijadikan dasar kebijakan publik. 

Karena begitulah sebenarnya esensi agama kita komunikasikan kepada publik. Dan 

semua pemimpin memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk 

menerjemahkannya ke dalam kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh 

masa.69 

Adapun prinsip-prinsip moderasi antara lain: 

a. Keadilan (‘Adalah) 

Menurut kamus bahasa Arab, kata itu awalnya berarti "sama". Persamaan sering 

dikaitkan dengan hal tak berwujud. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

kata "adil" sebagai: (1) adil/adil, (2) berpihak pada kebenaran, (3) rasional/tidak 

sewenang-wenang. adalah untuk membuat penjahat 'tidak memihak' dan pada dasarnya 

'di sisi hukum' adil.  

Begitu juga dia melakukan sesuatu yang 'pantas' dan 'tidak asal-asalan'. Arti al-

'adl dalam beberapa tafsir, lain Anthan: Menurut At-Tabari al-'adl: Sesungguhnya 

Allah telah menetapkan hal ini dan hal itu benar diturunkan kepada Nabi Muhammad 

yaitu sawah al-insaf. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan 

 
69Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi,Keutamaan, dan Kebangsaan 

(Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.14. 
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perintah Al-Qur'an dan melakukan Issan (kebajikan) secara adil, yaitu dalam semua 

aspek kehidupan, secara biasa-biasa saja dan seimbang. Keadilan adalah tentang 

mencapai kesetaraan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak 

boleh dibatasi karena kewajiban. Islam mengutamakan keadilan bagi semua pihak. 

Banyak ayat Al-Qur'an menunjuk pada ajaran yang mulia ini. Tanpa keadilan, nilai-

nilai agama terasa kering dan tidak berarti. Karena keadilan adalah ajaran agama yang 

langsung menyentuh keinginan banyak orang dalam hidup. Tanpa mereka, 

kemakmuran dan kebahagiaan hanya tinggal mimpi.70 

 

b. Keseimbangan (Tawazun) 

Tawazun adalah pandangan yang mantap dan seimbang. berasal dari kata 

“tazun”, berasal dari kata “mizan” yang berarti “skala”. Namun, dalam memahami 

konteks moderasi, misan tidak diartikan sebagai alat atau objek yang digunakan untuk 

bermusyawarah, melainkan sebagai alat atau objek, baik yang berkaitan dengan dunia 

maupun kehidupan abadi di akhirat. Islam adalah agama yang seimbang yang 

menyeimbangkan peran wahyu ilahi dengan memanfaatkan akal rasional dan 

memberikan bagian terpisah untuk wahyu dan akal. Islam mengajarkan kita untuk 

menemukan keseimbangan dalam hidup kita antara pikiran dan akal, pikiran dan hati, 

hati nurani dan keinginan. 

 
70Nurul H. Maarif, Islam Mengasihi Bukan Membenci (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), h. 

143. 
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Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil 'aqli dan 

naqli. Prinsip moderasi diwujudkan di sini dalam bentuk keseimbangan positif dalam 

semua aspek yang berkaitan dengan keyakinan dan praktik, material atau bermakna, 

sekuler atau spiritual, menyeimbangkan peran wahyu dengan akal manusia, 

menyisakan lebih banyak ruang untuk wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi kita, 

Islam mendorong kita untuk menjaga keseimbangan antara pikiran dan jiwa, pikiran 

dan hati, hak dan kewajiban. Keseimbangan atau goyangan berarti postur dan gerakan 

sedang. Sikap netral ini membahas masalah keadilan, kemanusiaan dan kesetaraan dan 

bukan berarti tidak ada pendapat. Keseimbangan adalah gagasan melakukan cukup, 

tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tidak ekstrim atau liberal.  

Keseimbangan juga menggambarkan sikap seimbang dan hormat untuk 

menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan antara manusia dengan 

Tuhan, berasal dari kata nutawazu-nan.Dan tanpa disiplin tidak akan ada 

keseimbangan. Keseimbangan sebagaimana Sunnah Kauniyyah berarti keseimbangan 

rantai makanan, tata surya, hujan dll. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam 

konteks moderasi, Tawazun berarti adil, seimbang, dan tidak memihak, jujur tidak 

menyimpang dari garis yang telah ditentukan. Ketidakadilan adalah cara merusak 

keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan keserasian alam semesta.  

c. Toleransi (Tasamuh) 

Toleransi harus dipertanggungjawabkan dengan baik, karena toleransi 

beragama yang salah merugikan agama itu sendiri. Seseorang yang memahami bahwa 
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itu bukan hanya doktrin tetapi aturan (jika dia penganut agama itu) atau menghormati 

aturan ini (jika bukan penganutnya). pemeluk agama itu). Dalam bahasa Arab, 

Tasamuh sering digunakan untuk mengartikan makna berarti toleransi. Tasamuh 

berakar dari kata Samhan, yang berarti sederhana. Ringan atau ringan, Mujam Makhais 

Al Rugat mengatakan kata tasamuh berasal dari kata samhan, yang secara harfiah 

berarti ringan dan ringan. 

Masyarakat yang majemuk juga membutuhkan toleransi, baik dari segi agama, 

suku, dan bahasa. Toleransi, baik dalam pemahaman maupun sikap terhadap 

kehidupan, harus membawa nilai positif bagi kehidupan mereka yang menghargai dan 

menghargai perbedaan dan keragaman. Menurut UNESCO dalam United Nations 

Education Sector, toleransi adalah sikap saling menghormati, menerima dan 

menghargai antara keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan kemanusiaan.71 

Dengan demikian, moderasi beragama adalah agama yang moderat dalam arti 

tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspek. Posisi tengah membuat 

anggota komunitas adil ke kiri dan ke kanan, dan orang-orang adil sebagai hasilnya. 

Posisi ini memungkinkan siapa saja, di mana saja untuk melihat. Allah telah 

menjadikan muslim di posisi tengah sebagai saksi dari tindakan manusia. Dengan kata 

lain, orang lain mendorong umat untuk berinteraksi, berbicara, dan terbuka dengan 

semua pihak (agama, budaya, peradaban). Atau mengisolasi diri Anda dari lingkungan 

dan perkembangan global. 

 
71Abdullah Munir, dkk, Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, h. 40 
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d. Lurus dan Tegas (I’tidal) 

Secara linguistik, i'tidāl memiliki arti yang pasti dan tetap. Itu berarti 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak, dan menjalankan kewajiban 

dengan benar. I'tidāl adalah bagian dari penerapan keadilan dan etika kepada seluruh 

umat Islam. Keadilan yang ditentukan oleh Islam dinyatakan adil oleh Allah. Itu biasa-

biasa saja dan seimbang dalam semua aspek kehidupan, menunjukkan perilaku Yisan. 

Keadilan adalah tentang mencapai kesetaraan dan keseimbangan hak dan tanggung 

jawab. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi oleh kewajiban. Tanpa keadilan, nilai-

nilai agama menjadi kering. Keadilan itu penting karena mempengaruhi keinginan 

banyak orang.  

Moderasi harus selalu mendorong upaya menuju keadilan sosial, yang dikenal 

dalam agama sebagai al-Mashraha al-Amah. Berdasarkan al-mashlahah al-'āmmah, 

landasan ketertiban umum akan memunculkan esensi agama di ranah publik. Semua 

pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya demi kebaikan yang lebih 

besar.72 

e. Musawah (Egaliter) 

Musawah artinya persamaan. Islam tidak pernah mendiskriminasi individu. 

Semua orang memiliki derajat yang sama di antara orang-orang tanpa memandang jenis 

 

72Nurul H. Maarif, Islam Mengasihi Bukan Membenci (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), h. 

143. 
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kelamin, ras, etnis, tradisi, budaya atau kelas. Karena semuanya sudah ditentukan oleh 

Pencipta manusia.  

Kemudian semua memiliki karakter yang sama di antara orang-orang, tetapi di 

mata Tuhan orang berbeda menurut perbuatan dan perbuatan yang mereka lakukan. 

Meniti sejarah nusantara, Wali Songo sebagai misionaris Islam juga sangat gencar 

mengajarkan kesetaraan, bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi di antara manusia, 

dan bahwa Kawla yang menjelma menjadi manusia Begitu pula dengan Gusti. Kata 

Roiyat berarti pemimpin yang bekerja sama dengan tugas dan tanggung jawab yang 

sama, maka istilah komunitas, dan istilah ini masih digunakan sampai sekarang.73 

f. Musyawarah (Syura’) 

Istilah syuro berasal dari kata shawara-yusawiru, yang berarti "menjelaskan, 

menjelaskan, atau mengambil". Bentuk lain dari kata shawara adalah tashawara, yang 

berarti negosiasi, dialog, tukar pikiran. Syawir artinya memberikan pendapat atau 

berbagi ide. Oleh karena itu musyawarah adalah cara untuk memecahkan masalah 

dengan duduk bersama dalam dialog, berbicara satu sama lain dan, di atas segalanya, 

menyepakati prinsip-prinsip kepentingan bersama. 

Berdasarkan kerangka fasilitasi, musyawarah merupakan solusi untuk 

meminimalkan dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antara individu dan 

 

73Ashadi, “Dakwah Wali Songo Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Perubahan Bentuk 

Arsitektur Mesjid di Jawa (Studi Kasus Masjid Agung Demak)”, Jurnal Arsitektur NALAR 12, no. 2 

(2013): h. 2. 
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kelompok. Karena musyawarah memungkinkan terjadinya komunikasi, keterbukaan 

dan kebebasan berekspresi, serta persaudaraan dan solidaritas yang erat digunakan 

sebagai media silaturahim. ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah 

basariyah dan ukhuwah insaniyah. 

4. Bentuk-Bentuk Moderasi Beragama 

Bentuk moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan saling 

menghormati antar umat beragama. Bentuk-bentuk moderasi beragama antara lain74: 

a.)  Saling menghormati pemeluk agama 

b.)  Bersikap baik terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

c.) Sikap inklusif terhadap keragaman 

d.) Menemukan titik temu di antara perbedaan 

e.) Mengakui keberadaan pihak lain. 

f.) Sikap akan toleran yang tinggi 

g.) Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang timbul. 

h.) Jangan memaksakan kehendak kepada pihak lain yang tidak sependapat. Hal ini 

sesuai dengan dasar menghargai kemajemukan dalam berinterkasi yang ada di 

dalam Al-Qur’an. 

 

C. FKUB Sebagai Forum Generasi Perdamaian Antar Agama  

 
74 Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 50. 
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Hubungan antar pemeluk agama tidak selalu harmonis, dalam kemajemukan 

masyarakat, agama berpotensi dalam dua hal, dapat menjadi suatu faktor pemersatu 

atau sebagai alat pemecah belah.75 Memilih keyakinan atau agama adalah kekebasan 

dalam setiap pemeluk agama yang ia yakini, hal ini tegak di atas aturan bangsa 

Indonesia tentang jaminan terhadap kebebasan dalam beragama. Selain itu, dalam 

pandangan al-Qur’an pun mengisyaratkan hal yang senada, tentang kebebasan dalam 

memilih agama. Seperti dalam QS. al-Ma’idah/5:48.76 Memperkuat subtansi kebebasan 

dalam memilih keyakinan agama, karena jika Tuhan menghendaki maka tentu manusia 

dijadikan satu umat saja tetapi Allah hendak menguji manusia.  

Hubungan diwarnai dengan berbagai macam perseteruan dan konflik. Hadirnya 

FKUB merupakan aset yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Kerukunan umat beragama ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu 

tergantung pada perilaku pemeluknya. Di sini, tindakan para tokoh agama dan 

masyarakat berperan penting dalam menjaga lingkungan dan suasana yang kondusif. 

 
75Indo Santalia, Urgensi dan Hambatan Dialog Agama-Agama dalam Masyarakat Pluralis,- 

Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Cet.I; Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar, 2019), h. 50. 
76Dan Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa 

kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka 

putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah janganlah engkau mengikuti keinginan mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami 

berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat 

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka 

berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-

Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Lihat Kementerian Agama RI., Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h. 154  
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FKUB dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh negara dan pemerintah. Lembaga forum 

yang membangun umat beragama dan memeliharanya agar tetap hidup rukun dan 

sejahtera. FKUB juga merupakan implementasi sila pertama Pancasila. Nilai-nilai dari 

Perintah Pertama adalah memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk 

beribadah menurut agamanya masing-masing, menciptakan rasa saling menghormati 

antar pemeluk agama lain, menciptakan kerukunan antar umat manusia, dan 

memelihara lindungan Tuhan Yang Maha Esa.77  

FKUB tidak hanya mengatur pengelolaan bangunan tempat ibadah dengan 

dorongan dari pemerintah, misi FKUB adalah mengelola dan menjaga kerukunan 

antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Semua umat beragama berdiskusi 

dan mengungkapkan tuntutan hidup beragama bersama dengan FKUB, karena FKUB 

berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan antar umat beragama. Sebagai 

organisasi kemasyarakatan, FKUB memiliki peran dan fungsi yang strategis dan 

penting dalam pembangunan masing-masing daerah pada masa krisis agama saat ini. 

FKUB terdiri dari wakil-wakil tidak hanya para pemuka agama Islam, tetapi juga 

seluruh pemuka agama lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membahasnya 

 
77Buku Saku Perautan Bersama 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 

dan Pendirian Rumah Ibadat (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Kagamaan Badan Litbang dan Dilat 

Departemen Agama, 2006), h. 42.. 
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dari sudut pandang semua agama, bukan hanya dari sudut pandang agama tertentu. 

Karena ini sebenarnya mengarah pada keputusan yang baik dan terarah.78 

FKUB adalah lembaga forum yang didalamnya berupa perwakilan majelis-

majelis agama, diantaranya Agama Islam, Agama Kristen, Agama Protestan, Agama 

Hindu, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Konghucu. Terdapat 21 anggota 

untuk cakupan provinsi sementara 17 anggota dari kabupaten/kota, jumlah anggota 

meliputi jumlah pemeluk agama yang ada diwilayah tersebut mewakili 1 orang setiap 

agama. Dengan adanya wadah yang mampu membawa masyarakat untuk memiliki rasa 

keberagaman adalah hal yang sangat indah FKUB hadir sebagai jawaban atas kemeluk 

dari beragamnya agama, keyakinan yang akan membawa perdamaian. Lahirnya FKUB 

memiliki tugas untuk mewujudkan dan mangajak masyarakat hidup penuh kerukunan 

dan kedamaian.      

Sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan sebuah pola dan tata cara agar 

mampu mengatasi berbagai hal yang mempengaruhi kerukunan umat beragama. 

kerukunan diciptakan dalam sebuah masyarakat, mengajak masyarakat agar lebih 

mampu menerima dan terbuka dalam menjalin kehidupan satu sama lain.  

Keberadaan FKUB dengan upaya memelihara, merawat serta menjaga 

kerukunan antar umat agama. sebab kali ini keberagamaan serta kerukunan akan 

semakin komplek. Masyarakat di indonesia saja telah moderat apalagi semua 

 
78Anang Firdaus Firdaus dkk, Humanisme: Memperkuat Perdamaian Antar Agama (Surabaya: 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), h. 28-29.  
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penduduknya, bangsa ini berdiri tegak atas komitmen dan usaha yg berasal dari seluruh 

umat beragama. sehingga hal ini dijadikan sebagai panutan generasi yang akan datang 

agar mampu terus menerus menjaga serta merawat kerukunan antar umat beragama.79  

Setiap umat beragama menyuarakan, mendiskusikan dan menegosiasikan 

aspirasi serta kepentingannya wacana kehidupan beragama melalui FKUB. Kerukunan 

dan ketegangan di antara kelompok umat beragama merupakan wilayah kerja utama 

FKUB yang kian nampak kaget bila adanya kekerasan atas nama agama muncul di 

media massa. Padahal insiden tersebut spontan. Padahal, kekerasan keagamaan tidak 

pernah terjadi secara spontan. Kekerasan keagamaan merupakan puncak dari tahapan 

konflik sebelumnya. 

Berawal ketika para pihak saling umpat satu sama lain di belakang pihak 

lainnya. Kemudian, masing-masing mulai mencari dukungan dengan karakter pihak 

lain di hadapan pendukungnya. Sebagai umat beragama maka sangat penting menjaga 

keberagaman di dunia agar terciptanya negara yang damai dan kondusif, sehinga 

penting adanya FKUB dalam menjaga dan menangani adanya konflik tentang agama-

agama ini.80 

FKUB sebagai upaya melahirkan lembaga forum kerukunan, mengatasi 

berbagai upaya atas dasar agama, menghindari pemicu konflik, mengajak masyarakat 

untuk bersikap toleran antar sesama umat beragama. urgensi pentingnya menanamkan 

 
79Khabiburrochman, Humanisme: Memperkuat Perdamaian Antar Agama (Surabaya: 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel , 2021), h.44  
80Khabiburrochman, Humanisme: Memperkuat Perdamaian Antar Agama (Surabaya: 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel , 2021), h.44   
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kerukunan sebagai pondasi dan perwujudan FKUB agar terciptanya perdamaian dalam 

lingkup keberagaman masyarakat yang plural.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang menekankan pada 

analisis proses berpikir deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena 

yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.81 Dalam hal ini lebih mengandalkan 

kredibilitas dan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif faktual kemudian 

ditemukan berdasarkan data yang akan ditemukan di lapangan.82 Melalui pengamatan 

kemudian memahami fenomena yang terjadi sebagaimana didapatkan melalui data-

data yang kemudian dikumpulkan baik lisan, tulisan, gambar, maupun foto-foto serta 

perilaku setiap individu dan kelompok yang kemudian menghasilkan sebuah fakta-

fakta sosial ke dalam bentuk laporan naratif.  

2. Lokasi/Objek Penelitian 

Rangkaian kegiatan penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Subyek 

penelitian ini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Makassar. 

 

 

 

 
81Raihan, Metodologi Penelitian (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 32. 
82Sugino, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XIVl Jakarta: CV. Alfabet, 2006), h. 16.  
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan sejarah Menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide dan 

lembaga-lembaga keagamaan melalui periode-periode perkembangan sejarah tertentu, 

dan apa yang harus diperjuangkan dan dipertahankan oleh agama-agama selama 

periode tersebut. tubuh manusia.83 Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asal-usul 

sejarah lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Makassar, 

menentukan faktor-faktor historis yang kemudian menentukan corak dan bentuk 

paham, praktik, dan institusi keagamaan dalam kerja Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) dalam mewujudkan Moderasi Beragama di Kota Makassar. 

2. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologi normatif secara literal memaknainya sebagai upaya 

memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmiah ketuhanan berdasarkan 

keyakinan bahwa bentuk empiris satu agama dianggap paling benar dibandingkan 

dengan yang lain.84 Dengan kata lain, penelitian ini digunakan sebagai metode untuk 

mengamati dan menganalisis kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

yang berkaitan dengan cara peribdatan setiap umat di Kota Makassar. 

 

 

 
83Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-Agama (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 

h. 15.  
84Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 28. 
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3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang secara utuh menggambarkan keadaan 

masyarakat, termasuk struktur, strata, dan berbagai fenomena sosial lainnya yang 

saling terkait. Ilmu ini memungkinkan kita untuk menganalisis fenomena sosial dengan 

hubungan yang mendasari perkembangan proses, mobilitas sosial, dan faktor-faktor 

yang mendorong perkembangan keyakinan.85 Dengan menggunakan pendekatan ini, 

peneliti memfokuskan pada hubungan sosial dan geografis yang membentuk pola 

interaksi umat beragama-masyarakat dan keragaman forum kerukunan umat beragama 

dalam perwujudan moderasi beragama. 

 

C. Sumber Data 

 Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sedangkan sumber data adalah 

tempat dimana penelitian memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, berupa data 

yang diperlukan dalam penelitian. Sementara Moleong menjelaskan bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.86 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya terbagi menjadi 

dua yakni data primer dan data sekunder.  

 
85Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 38. 

86Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

h. 6. 
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1. Data primer  

Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Data yang 

dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara langsung, yang dilakukan 

peneliti dengan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kota Makassar 

sebagai upaya implementasi moderasi beragama. 

2. Data sekunder  

Data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, bahan 

dokumen dan data-data yang terkait atau referensi yang relevan dengan masalah 

penelitian ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah upaya mengumpulkan data melalui tulisan, 

pengumpulan data penelitian, pencarian, atau pengumpulan. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui survei lapangan atau penelitian kualitatif. 

Peneliti harus terjun lan Observasi adalah seni mengamati dan mencatat secara 

sistematis menurut fenomena yang dipelajari sebelumnya. Peneliti melihat langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari informan. Teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Observasi 

Observasi adalah seni mengamati dan mencatat secara sistematis menurut 

fenomena yang dipelajari sebelumnya.87 Observasi dilakukan dengan melibatkan 

peneliti secara langsung dalam kegiatan yang tunduk pada metode sekunder atau 

tambahan untuk memperkuat dan memverifikasi kebenaran data yang berasal dari 

wawancara atau hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan terlibat aktif 

dalam mengamati dan melakukan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) dengan berbagai kelompok agama, organisasi, atau tokoh agama, baik 

perempuan maupun laki-laki. Tujuan pengamatan ini ialah mendapatkan sebuah data 

berdasarkan data yang akan di peroleh dilapangan. Dalam hal ini peneliti 

menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan 

untuk mendapatkan gambaran umum tentang kegiatan dan peristiwa penting yang 

terkait dengan topik penelitian mereka.  

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui komunikasi langsung. Proses perolehan data berdasarkan tanya jawab antar 

penyedia informasi.88 Identifikasi beberapa informan yang sebelumnya diidentifikasi 

sesuai kebutuhan berdasarkan observasi. Dalam proses penelitian berbasis wawancara, 

 
87Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h. 

173.  
88Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.  
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peneliti mengekstrak dan mengumpulkan informasi atau data dari setiap informan yang 

relevan dengan pertanyaan penelitian tersebut melalui interaksi langsung. Selain itu, 

peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik penelitian. Hal ini sesuai 

dengan pedoman yang diperoleh melalui observasi awal bahwa yang menjadi informan 

adalah mereka yang kiranya memahami dan menyadari permasalahan yang muncul. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara untuk menemukan data tentang hal-hal dan 

variabel-variabel yang berupa foto-foto penelitian, majalah dan buku-buku. Dokumen 

tertulis seperti buku harian, kisah hidup, biografi, dan peraturan politik.89 Dokumen 

dalam format gambar, seperti foto, gambar langsung, dan sketsa. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan kamera dan alat tulis untuk membantu dalam pengumpulan data 

dan mengambil foto langsung dari lokasi penelitian untuk digunakan sebagai bukti 

penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah gambaran yang berkaitan dengan variabel yang 

disurvei, dalam hal ini alat untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam survey. 

Lengkapi identifikasi variabel yang ada dalam rumusan masalah sebagai bahan 

penelitian atau yang tercantum dalam pertanyaan penelitian. Selain itu, 

 
89Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 

2015), h. 70.  
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mendeskripsikan variabel dengan subvariabel atau subvariabel. Alat untuk penelitian 

ini adalah: 

1. Data Penelitian 

Data penelitian diperoleh melalui hasil survei, hal ini berdasarkan pengumpulan 

beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data. Ini 

termasuk kuesioner, wawancara atau wawancara, observasi, ujian atau tes, dan 

dokumen lainnya. 

2. Informan Penelitian 

Informan penelitian yaitu seseorang yang telah memberikan informasi kepada 

peneliti melalui wawancara atau wawancara secara praktis dan sistematis untuk 

membantu peneliti mengumpulkan data tentang subjek penelitian.    

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisa data adalah Teknik yang digunakan untuk menganalisis data-

data yang telah dikumpulkan.90 penelitian ini menggunakan teknik analisa data 

kualitatif yaitu melalui uraian yang jelas dan rinci. Dalam menganalisa data yang 

tersedia peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 
90Sotoyo, Teknik Penulisan Penelitian Tindakan Kelas (Cet. I; Surakarta: UNISRI Press, 2021), 

h. 40.  
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Reduksi data adalah proses memfokuskan dan menyeleksi penyederhanaan, 

abstraksi, dan tranformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.91 

yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian secara langsung kemudian dirinci secara 

sistematis setiap pengumpulan data selesai dan laporan direduksi dengan 

mengkategorikan inti poin-poin sehingga menjadi kunci yang sesuai dengan hasil 

investigasi dilapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data diperoleh melalui penyajian kesimpulan berdasarkan informasi 

yang memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam suatu penelitian, data yang 

telah diperoleh sebelumnya kemudian peneliti menentukan inti dari penelitian setelah 

itu akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian 

tersebut. 92  

Berdasarkan hal tersebut, ketiga komponen ini sangat erat hubungannya dalam 

siklus penelitian. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen ini. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan atau memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif dan 

rinci agar dapat menghasilkan kesimpulan yang induktif sebagai pemahaman dan 

pemahaman peneliti. 

 
91Ahmad Rijali, “Analisis dan Kualitatif” Jurnal Alhadharah 17 No. 1, Januari- Juni 2018, h. 

91 
92Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 

2011), h. 110. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang 

peneliti lakukan dengan dua cara sebagai berikut: Tujuan agar informasi dalam 

eksplorasi subjektif dapat direpresentasikan sebagai keabsahan data, maka penting 

untuk menguji legitimasi informasi tersebut. Peneliti mencoba menguji keabsahan data 

dalam dua cara yaitu: 

1. Memperluas ketekunan, untuk lebih spesifik menyebutkan fakta-fakta yang 

dapat diamati dengani lebih hati-hati dan konsisten dari elemen-elemen yang 

terlihat.93 Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan 

dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan upaya peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau 

tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati dengan melakukan hal ini dapat meningkatkan data. 

2. Memanfaatkan bahan referensi adalah adanya bahan pendukung agar dapat 

mendemonstrasikan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, 

 

93Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 127. 
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informasi dari wawancara harus dikuatkan dengan adanya rekaman wawancara 

dengan tujuan agar informasi yang diperoleh valid atau dapat dipercaya dengan 

cepat.94 Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan wawancara, 

rekaman, dan foto-foto hasil observasi yang akan digunakan sebagai bahan 

referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94Sugiyono, Metode Penelitiani Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2004), h. 306. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Makassar 

Gambar I 

Peta Administrasi Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kota Makassar, 2022 

1. Keadaan Geografi  

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah yang dahulu 

disebut sebagai Kota Ujung Pandang, terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi antara 
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119024’17’38 Bujur Timur dan 508’6’19” Lintang Selatan berbatasan sebelah utara 

dengan Kabupaten Maros dan kabupaten pangkajene, sebelah Timur Kabupaten Maros 

dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan Kabupaten Takalar dan sebelah Barat adalah 

Selat Makassar.95  

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2o (datar) dan 

kemiringan lahan 3-15o (gelombang) luas wilayah sebesar 175, 77 km persegi. 

Memiliki kondisi iklim sedang tropis serta suhu udara rata-rata berkisar antara 26oC - 

29oC. Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis dengan tipe iklim Tropical 

Monsoon (Am) yang tercermin dari kontras rata-rata curah hujan pada musim hujan 

dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung dari November hingga Maret 

dan musim kemarau dari Mei hingga September. Suhu rata-rata di perkotaan Makassar 

adalah 26,0-29,0 derajat. Curah hujan tahunan rata-rata di daerah itu adalah 2700 

hingga 3200 milimeter. 

Kota Makassar adalah kota yang memiliki letak tepat berada di pesisir pantai 

dengan membentang sepanjang koridor Barat dan Utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” terdapat didalamnya beberapa sungai seperti sungai tallo, sungai 

jeneberang, dan sungai pampang, memiliki dataran rendah yang berada pada 

ketinggian antara 0-25meter dari permukaan laut.96 

Secara administratif, Batas-batas wilayah Kota Makassar adalah: 

 
95Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2022 (Makassar, 2021), h. 3  
96Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2022, h.  4.  
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Batas Utara  : Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan 

Batas Timur  : Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa 

Batas Selatan  : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

Batas Barat  : Selat Makassar 

Kota Makassar terletak di bagian selatan pulau Sulawesi. Perkembangan 

kawasan perkotaan Makassar dimulai dari pesisir yang terletak di antara dua sungai 

penting yaitu Jeneberang dan Talojoki. Batas utara Makassar adalah pedalaman dan 

dihuni oleh suku Bugis, sedangkan batas selatan dihuni oleh suku Makassar. 

Perkembangan kota Makassar sebagai kota perdagangan dan pelabuhan didukung oleh 

wilayah utara. Negara tak bertanah membawa bahan mentah dari sumber daya alam ke 

Makassar untuk dijual di pasar. Kota Makassar bagian barat merupakan Selat Makassar 

dan terdapat beberapa pulau kecil.97 

Penduduk kota Makassar yang terletak di pulau-pulau kecil ini sebagian besar 

adalah suku Makassar yang mata pencahariannya berhubungan dengan laut. Secara 

umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: Bagian 

Barat kearah utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai, bagian timur dengan 

keadaan topografi berbukit seperti di kelurahan Antang Kecamatan Panakukang. Kota 

Makassar yang merupakan kota metropolitan dihuni oleh penduduk masyarakat yang 

beragam dan multietnis. Terdapat sejumlah suku etnis, diantaranya Bugis, Makassar, 

Mandar, Toraja, Buton, Tionghoa, Jawa dan lain sebagainya.  Secara administratif, 

 
97Darwis Muhdina, “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota 

Makassar” Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 11.  
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Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, 

Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. 

Sangkarrang, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalate98.  

Adapun presentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar 

sebagai berikut: 

Tabel I 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Sumber: BPS Makassar, 2022 

 Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 

menunjukkan bahwa ditinjau dari luas wilayah Kecamatan Biringkanaya, yaitu wilayah 

 
98Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2022, h. 7.  
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terluas di Kota Makassar sebanyak 28,22 km, sedangkan wilayah terkecil  Kecamatan 

Sangkarang dan Mariso sebanyak 1,82 km. 

2. Keadaan Demografi 

Makassar merupakan kota yang multi etnis, mayoritas penduduk berasal dari 

Suku Makassar dan Suku Bugis, selain dari pada itu terdapat pula suku dari Toraja, 

Mandar, Tionghoa, Buton, Jawa dan lain sebagainya.99 Jumlah penduduk Kota 

Makassar tahun 2022 tercatat sebanyak 1.463.809 jiwa yang terdiri atas 728.030 laki-

laki dan 735.779 perempuan. Adapun jumlah penduduk menurut agama terdiri atas, 

Agama Islam berjumlah 1298.251, Agama Kristen Protestan 104.412, Agama Katolik 

42.401, Agama Hindu 1.624, Agama Buddha 16.881, Agama Konghucu 43 dan 

Kepercayaan 197.100  

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, jumlah 

penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Biringkanaya yaitu sebanyak 

2.125.991, lalu kemudian di susul Kecamatan Tamalate sebanyak 186.428, Kecamatan 

Manggala sebanyak 156.110, Kecamatan Rappocini sebanyak 150.346, Kecamatan 

Tallo 147.831, Kecamatan Panakkukang 144.232, Kecamatan Tamalanrea 104.114, 

Kecamatan UjungPandang 82.761, Kecamatan Mariso 58.716, Kecamatan Mamajang 

58.073, Kecamatan Bontoala 55.804, Kecamatan Ujung Tanah 37.002, Kecamatan 

 
99Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2021 (Makassar, 2021), h.  5.  
100Charta, Penyelenggara Bimas Islam, Wawancara, 19 Januari 2023.  
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Wajo 30.051, Kecamatan Ujung Pandang 25.006 dan terakhir Kepulauan Sangkarrang 

14.744. 

Tabel II 

Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan 

Penganut Agama Tahun 2022 

No. Wilayah Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kongh

ucu 

Keperca

yaan 

1. Mariso 52.659 3.604 1.840 58 546 1 8 

2. Mamajang 48.327 5.417 3.079 88 1.150 3 9 

3. Makassar 70.383 6.610 3.734 28 1.983 4 10 

4. Ujung Pandang 15.292 4.399 2.851 36 2.415 7 6 

5. Wajo 19.876 3.610 2.184 25 4.345 14 6 

6. Bontoala 49.934 2.196 1.582 13 2.069 4 6 

7. Tallo 144.008 2.584 777 76 372 0 14 

8. Ujung Tanah 35.928 518 220 20 311 4 1 

9. Panakkukang 119.437 18.166 5502 178 932 0 14 

10. Tamalate 144.008 9.209 5.418 208 1521 4 1 

11. Biringkanaya 186.754 20.321 4.844 528 132 0 17 

12. Manggala 143.057 9.037 3.675 135 201 3 72 

13. Rappocini 135.833 9.394 4.182 119 797 1 11 

14. Tamalanrea 92.049 9.329 2.513 112 107 0 4 

15. Kepulauan 

Sangkarrang 

14.726 8 0 0 0 0 0 

Kota Makassar 1.298.251 104.412 42.401 1.624 16.881 43 197 

Sumber: Capil Kota Makassar 
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Jumlah penduduk berdasarkan penganut agama terbanyak dan mayoritas adalah 

agama Islam dan berada diwilayah kecamatan biringkanaya. Walaupun demikian, 

bukan sebagai alasan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat penganut yang 

minoritas mengalami keterbelakangan. Melainkan, memahami arti kehidupan yang 

pluralitas. Tugas manusia hanya mampu hidup berdampingan satu sama lain dan 

menerima keberagaman.  

Keberagaman yang dimiliki penduduk masyarakat semestinya bukan menjadi 

pemicu melainkan saling menghargai sehingga terjalin kebersamaan. Untuk 

mengetahui keberagaman masyarakat, penulis memberikan gambaran bahwa 

keberagaman yang ada di Kota Makassar memiliki tingkat kerukunan yang dengan 

adanya kebebasan dalam beragama disamping sesuai dengan Peraturan Agama dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun jumlah rumah ibadat berdasarkan penganut 

agama pada tahun 2022, diantaranya:  

Tabel III 

Jumlah Rumah Ibadah Berdasarkan Tahun 2022 

NO Nama Rumah Ibadah Jumlah Rumah Ibadah 

1. Mesjid 1351 

2. Gereja Protestan 221 

3. Gereja Katolik 11 

4. Pura 2 

5. Vihara 31 

Sumber: BPS Kota Makassar 
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 Berdasarkan tahun 2022 jumlah rumah ibadah Agama Islam (Mesjid) sebanyak 

1351, Agama Protestan (Gereja Protestan) berjumlah 221, Agama Kristen (gereja 

Kristen) berjumlah 11, Agama Hindu (pura) berjumlah 2, dan Agama Buddha (Vihara) 

berjumlah 31. Jumlah pembangunan rumah ibadah berdasarkan banyaknya penganut 

agama yang ada di lingkungan Kota Makassar. Dalam hal ini yang membahas terkait 

pendirian rumah ibadah dan memberikan surat IMB atau rekomendasi pendirian rumah 

ibadah diatur dan diberikan mandate oleh pemerintah sekaligus ada dalam Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 ialah 

FKU Kota Makassar. 

Berdasarkan wawancara dari bapak prof Arifuddin selaku ketua FKUB bahwa:  

Pentingnya eksistensi FKUB, semua agama ada didalam FKUB, perwakilan 

setiap majelis agama, seperti Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, 

Agama Hindu, Agama Buddha, dan Agama Konghucu. Tidak ada perbedaan 

diantara anggota FKUB. Kami pun membentuk dan mengajak masyarakat 

untuk lebih memahami arti keberagaman. Pentingnya pemahaman moderasi 

beragama bukan moderasi agama yang kemudian diterapkan dan dipahami. 

Terlebih kepada FKUB Kabupaten/ Kota diberikan tugas untuk memberikan 

surat rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 101   

Pengamalan moderasi beragama perlu untuk lebih diketahui oleh masyarakat, 

bukan hanya kalangan akademisi, tokoh agama serta tokoh masyarakat melainkan bila 

perlu seluruh masyarakat Kota Makassar memahami arti pentingnya sikap moderat 

dalam lingkup kehidupan, sehingga apabila adanya konflik yang terjadi di sekitar 

 
101Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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manusia, rumah tangga, lingkungan bahkan atas nama agama karena adanya 

perbedaan, masyarakat mampu saling memahami satu sama lain.   

Penduduk memiliki peranan penting dalam sebuah pembangunan dan 

berpotensi sebagai modal dari pembangunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa 

kekayaan alam ini mempunyai arti yang besar apabila masyarakat menggali dan 

memanfaatkan serta menggunakan dengan sebaik mungkin. Apabila pertumbuhan 

penduduk meningkat, itu berarti diperlukan usaha yang besar agar mampu 

mempertahankan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan 

sosial serta kebutuhan spiritualitas dalam beragama.  

Keseimbangan dalam sebuah lingkup penyebaran penduduk penting adanya, 

sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang besar, pengamalan agama, praktik 

keberagaman yang kemudian di terapkan dalam lingkungan. Semua agama 

mengajarkan kedamaian, hidup berdampingan, saling memahami, antar penganut 

agama yang berbeda.102  

Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui bahwa wilayah-wilayah yang memiliki 

jumlah kepadatan penduduk tinggi berpotensi dan memiliki tantangan tersendiri untuk 

mengelola agar pendapatan lebih merata, terlebih tantangan kepada pemerintah 

terhadap pengembangan daerah Kota Makassar jadi lebih baik dan mampu 

mensejahterakan masyarakat.    

3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat 

 
102Syahrin Harahap, Teologi Kerkunan (Cet. I; Jakarta: Prenada, 2011), h.16 
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Kota Makassar terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama.103 keragaman 

masyarakat Kota Makassar memiliki tingkat pluralitas yang tinggi dengan adanya 

agama, kepercayaan, aliran, budaya yang berbeda, walaupun demikian, kerjasama 

antar umat telah terjalin sangat intens, baik yang terjalin dalam forum-forum lintas 

agama, ataupun kerjasama sosial. Potensi tergambar dalam kehidupan manusia 

membantu satu sama lain antar kelompok masyarakat.104 

Terjalin kerukunan dalam sebuah kelompok masyarakat dipengaruhi dengan 

adanya kerjasama dengan jalan sehat, ketulusan dalam memahami dan menyikapi 

kehidupan yang multicultural amat signifikan bagi kelangsungan harmonitas sosial.105 

Secara konstitusional pemeliharaan hidup umat yang plural dapat dilihat dalam 

penegasan UUD 1945 pasal 29, dalam gagasan sidang mutakhir, sidang istimewa MPR 

RI 1998 merumuskan bahwa salah satu upaya reformasi bidang kehidupan beragama 

adalah membina kerukunan antar umat beragama serta pembentukan dan 

pemberdayaan jaringan kerja antar-umat beragama.106        

Potensi untuk menciptakan kerukunan beragama sangatlah nampak meski 

dilihat dari jumlah mayoritas penduduk Kota Makassar adalah agama Islam, namun 

masyarakat yang minoritas tidak pula terpinggirkan, mampu saling berdampingan satu 

sama lain. Masyarakat di Kota Makassar terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat, agama 

 
103Darwis Muhdina, “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota 

Makassar” Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 12.  
104Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2021, h. 54. 
105Marshall G. S Hudgson, The Venture of Islam Conscience and History a World Civilization 

(Chicago, Illions, USA: Chicaho University Press, 1974), h. 7.   
106Syahrin Harahap, Teologi Kerkunan, h. 6.  
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dan kepercayaan, yang tersebar di seluruh kecamatan, dan kelurahan. Semua umat 

beragama berusaha dapat melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya di tengah-

tengah masyarakat. hal tersebut tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk 

mengupayakan perkuatan keimanan masyarakat.  

Berdasarkan ungkapan bapak Kesbangpol Kota Makassar bahwa pemerintah 

bekerja sama mensinergikan perkuatan keimanan hingga ketempat mendasar yang ada 

di Kota Makassar yakni lorong wisata. Melakukan berbagai upaya agar masyarakat 

hidup rukun dan damai. Menjalin kerja sama antara pemerintah setempat, kementerian 

agama, kementerian sosial, forum agama, pemuda agama, dan lain sebagainya untuk 

menjalin persatuan dan kesatuan antar masyarakat yang multicultural.107 

Berkembangnya zaman dari masa ke masa, kehidupan di masa depan yang 

semakin mengglobal, masyarakat pada umumnya membutuhkan seorang pemimpin 

yang mampu menyikapi berbagai permasalahan yang tengah dan akan dihadapi, 

terlebih kepada menyikapi pluralitas kehidupan berbangsa dari negawaran, tokoh-

tokoh politik, agama, budaya, pemuda dan dari seluruh komponen masyarakat. selain 

itu, kehadiran pemimpin, tokoh agama, masyarakat pemuda dan perempuan, serta 

warga negara yang memahami bahwa penegakan kerukunan sebagai bagian dari 

perintah dan ketaatan kepada tuhan.108 

 
107Zainal Ibrahim (54 tahun), Kepala Badan Kesbangpol, Wawancara, Makassar, 19 Januari 

2023.  
108Syahrin Harahap, Teologi Kerkunan (Cet. I; Jakarta: Prenada, 2011), h. 8. 



78 

 

78 

 

Agama pada prinsipnya adalah pegangan hidup bagi manusia yang bersumber 

dari Yang Maha Kuasa, pegangan hidup ini berisi aturan atau petunjuk yang berupa 

perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Bila agama ditinjau dari 

aspek kehidupan secara menyeluruh, maka sesungguhnya agama bukan mengandung 

dimensi ritual atau berkenaan dengan upacara saja, melainkan juga masyarakat dan 

seluruh aktivitas kehidupan manusia, atau dengan kata lain biasa disebut hubungan 

kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. 

Masyarakat Kota Makassar boleh dikatakan sangat padat kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, profesi, dan pekerjaannya 

yang sudah barang tentu masing-masing akan berusaha mencapai kesuksesan dan 

keberhasilan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bisa bekerja 

sama hidup rukun dan damai serta aman. Masyarakat Kota Makassar mengalami 

perkembangan yang pesat hampir di semua sektor. Oleh karena itu, peran pemerintah 

sangat dibutuhkan untuk selalu mengayomi semua lapisan masyarakat. Selain itu, juga 

diperlukan ketulusan hati, kejujuran, menegakkan kebenaran dalam melakukan segala 

hal agar mampu menjadikan bangsa dan negara yang penuh akan kedamaian dan 

kerukunan bukan hanya teori yang di utarakan lalu kemudian dianggap final atas 

perbuatan mensejahterakan rakyat. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa kemajemukan masyarakat bukan sebuah 

problem yang dapat memicu konflik melainkan usaha yang perlu dipikirkan, 

diperhatikan dan diterapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, sejahtera.  

Melakukan berbagai upaya untuk kepentingan kehidupan bangsa dan negara agar terus 
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berkembang. Keragaman adalah sunnatullah, jika dirawat dengan baik akan 

mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmoni, namun sebaliknya jika tidak dirawat 

dengan baik akan memicu konflik dan malapetaka. FKUB adalah jawaban sebagai 

peran strateis dalam menguatkan moderasi beragama dalam rangka memelihara umat 

beragama dan membangun harmoni kebangsaan tingkat Kota Makassar. 

 

B. Proses Pembetukan FKUB di Kota Makassar 

Gambar II 
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Sumber: FKUB Kota Makassar 

1. Sejarah Terbentuknya FKUB di Kota Makassar  

 Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Makassar telah berlangsung 

sejak berdirinya abad ke-15 M dengan julukan kota niaga, jauh sebelum kemerdekaan 

bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan arti etimologi “mangkasarak” yakni “mulia 

dan jujur”. Namun pada perkembangan selajutnya, hubungan baik antar intern dan 

antar umat beragama mengalami pasang surut, terutama pada masa penjajahan, 

kemerdekaan (orde lama dan orde baru) hingga masa reformasi. Sejak reformasi, 

khususnya pada masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hubungan 

antar umat beragama semakin cair bahkan di Sulawesi Selatan. Lembaga FKUB Kota 

Makassar terbentuk lembaga yang bernama Forum Antar Umat Beragama (FAUB) 

pada tahun 2000.109  

Berawal ketika terjadi konflik keagamaan di Poso dan Ambon, forum yang 

dibentuk sebagai upaya mengantisipasi konflik lebih luas. Forum Antar Umat 

Beragama (FAUB) yang di motori oleh majelis-majelis Agama, dengan berlakunya 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama hingga terbentuk Forum Kerukunan Umat 

 
109Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah 

Ibadat. Kemudian terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2007.110 

Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar terbentuk pada tahun 

2008 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tepatnya pada 

bulan Maret dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota di bawah arahan 

Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar, Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.Si. dan Kepala 

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar. Secara resmi diangkat dan dikukuhkan 

Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan FKUB bapak Walikota Makassar. 

Mengenai proses pembentukan FKUB Kota Makassar semua unsur majelis dan ormas 

agama yang ada di Kota Makassar, seperti: 1. Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag. (MUI 

Kota Makassar); 2. Pdt. Aleksander Thomas (PGI); 3. Herman Senggeh (Keuskupan 

Makassar); 4. I Made Surakarta, M. Kes. (PHDI); 5. Ir. Yonggris Lao (Walubi) dan 

beberapa perwakilan institusi keagamaan, antara lain: Drs. Darwis Muhdina, M.Ag. 

(FUF UIN Alauddin), Abbas Saleng (IMMIM), Dra. Hj. Syukriah Ahmad (Muslimat 

NU), dan Fatmawati Anwar (Aisyi’ah).111 

Dalam proses pertemuan unsur-unsur agama tersebut, dihadirkanlah format 

blanko kosong berdasarkan struktur pengurus FKUB dengan komposisi berdasarkan 

ketentuan pada PBM. Setiap perwakilan majelis agama kemudian diberikan surat 

kesediaan untuk menjadi anggota FKUB, selanjutnya mendiskusikan secara 

 
110Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
111Muhammad Qasim (52 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
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musyawarah hingga akhirnya tersusun struktur kepengurusan dengan kesepakatan 

yang bulat.  

FKUB didalamnya terdapat 17 orang mewakili proporsional minimal 1 majelis 

agama. Berdasarkan jumlah penduduk Agama Islam memiliki presentase 

terbanyak sehingga perwakilan dari ormas sebanyak 12 orang, 5 orang 

perwakilan lainnya ialah masing-masing dari majelis Agama yakni Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.112  

Proses pembentukan FKUB Kota Makassar dengan melakukan akhir kegiatann 

sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 yang kemudian dibuka oleh Wakil Walikota Makassar, 

Drs. H. Supomo Guntur, MM. di Hotel Istana kota Makassar. Pembentukan tersebut 

terlaksana melalui musyawarah Mufakat dan menetapkan Prof. Dr. H. Arifuddin 

Ahmad, M. Ag. sebagai ketua dan H. Rahmat A. Rahman, Lc. MA. Sebagai sekretaris 

FKUB kota Makassar periode 2008-2011. Selasa tanggal 29 Juli 2008 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 Hijriah, Pengurus FKUB Kota Makassar 

periode pertama (2008-2011) resmi dikukuhkan oleh PLT. Walikota Makassar. Ir. H. 

Andi Herry Iskandar, M. Si. Bertempat di Hotel Istana Jalan Sungai Saddang Lama 

N0. 96, Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Forum Kerukunan Umat Beragama sebelum memiliki sekretariat, umumnya 

melakukan rapat di kantor Kesbangpol Kota Makassar hingga akhirnya mendapat 

perhatian terhadap pemerintah dan diberikan sumbangan dan dana hibah ketika 

memasuki masa pada bakti 2020-2022.113 FKUB telah memiliki perhatian terhadap 

 
112Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
113Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 



83 

 

83 

 

pemerintah dan diberikan sumbangan berupa dana untuk mengakomodir setiap 

kegiatan yang akan dilaksanakan, terkait tempat atau pengadaan sekretariat sudah 

terlaksana serta program yang dilakukan telah berjalan berdasarkan anggaran dana 

yang di sumbangsihkan oleh Pemerintah Daerah.114  

Anggota dari FKUB dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan PBM, program kerja 

berlangsung selama 4 tahun masa jabatan. FKUB berjalan sampai saat ini kurang 

lebih 14 tahun. Setiap masa jabatan berdasarkan hasil dari perwakilan majelis 

agama yang dilakukan melalui musyawarah dan rapat PBM anggota majelis 

agama.115 

FKUB dibentuk berdasarkan PBM, Pengurus selanjutnya dilakukan tanggal 3 

Januari 2020, anggota yang terpilih kemudian diangkat dan dikukuhkan melalui Surat 

Keputusan Walikota Makassar No. 276/450.05/2020 Adapun susunan anggota 

pengurus FKUB masa bakti 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV 

Susunan Pengurus FKUB Kota Makassar Berdasarkan Penganut Agama 

No. Jabatan Nama Utusan Agama 

1 Ketua FKUB Prof. Dr. H. Arifuddin 

Ahmad, M. Ag. 

IMMIM Islam 

2 Wakil Ketua Drs. H. Abd. Rafik, 

M.Pd. 

Kementerian 

Agama  

Islam 

3 Wakil Ketua I Made Sukarta, S. 

Kep, M. Kes. 

Hindu Hindu 

4 Sekretaris Drs. Muhammad 

Qasim, M.Pd. 

DDI Islam 

 
114Nasruddin Tuwo (58 tahun), Bendahara FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
115 Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
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5 Wakil 

Sekretaris 

Ervan Sutono, S. Ft. 

Pkysio. 

Konghucu Konghucu 

6 Bendahara Drs. Nasruddin Tuwo, 

M.Si. 

MDI Islam 

7 Bidang Dialog 

dan 

Penyerapan 

Aspirasi 

Drs. H. Maskur Yusuf MUI Islam 

8 Dr. Ir. Achmad AC, 

M.Si. 

Muhammadiyah Islam 

9 Bidang 

Pendirian 

Rumah 

Ibadah 

Hasan Pinang, M. Fil.I. Bakomubin Islam 

10 Pdt. Atok Saramang, 

M.Th. 

Kristen Kristen 

11 Darius Allo Tangko Katolik Katolik 

12 Pdt. Hasdy, S. S, M.Si. Buddha Buddha 

13 Bidang 

Sosialisasi dan 

Pemberdayaan 

Umat 

Drs. H. Darwis 

Muhdina, M. Ag. 

Akademisi Islam 

14 Prof. Dr. Hj. 

Syamsudduha Saleh, 

M.Ag. 

IPI Islam 

15 Dra. Hj. Syukriah 

Ahmad. 

Muslimat Islam 

16 Bidang Humas 

dan Kerja 

Sama 

Usman Sofyan, MA. NU Islam 

17 Takbir, S.Th.I, M.Th.I. Wahdah Islam 

Sumber: FKUB Kota Makassar 

Berdasarkan silsilah kepengurusan anggota FKUB yang terdiri dari 17 orang 

perwakilan majelis-majelis agama, jumlah anggota berdasarkan mayoritas pemeluk 

agama. 12 dari Agama Islam sedangkan 5 orang diantaranya berasal dari perwakilan 

agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 
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2. Visi dan Misi FKUB  

Visi: Terwujudnya FKUB sebagai wadah efektif dalam memajukan suasana kehidupan 

yang rukun dan damai bagi masyarakat Kota Makassar berdasarkan nilai-nilai luhur 

ajaran agama dan kearifan lokal.116 

Misi: 

1. Mendorong dan memperkuat silaturrahim dengan menggiatkan dialog dengan 

pemuka agama dan tokoh masyarakat. 

2. Menampung dan menjadi wadah konsultasi berbagai aspirasi ormas keagamaan 

dan aspirasi masyarakat dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama. 

3. Memediasi ormas keagamaan dan masyarakat menyalurkan aspirasi kepada 

pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan suasana kehidupan 

keagamaan yang berkeadilan. 

4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undagan dan kebijakan di bidang 

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 
116Forum Kerukunan Umat Beragama, “Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 

2020” (Bantuan Dana Hibah) Laporan Pertanggungjawaban FKUB, (Makassar, 2020), h. 4.   
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5. Membantu pemerintah dan instansi terkait dalam menata dan menerbitkan 

pendirian rumah ibadah dalam rangka meningkatkan pengamalan keagamaan 

yang benar dan menjunjungtinggi toleransi beragama. 

6. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen untuk 

mendorong dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di kalangan 

masyarakat Kota Makassar.117 

Lembaga kepengurusan FKUB bertugas sebagai menjaga kerukunan 

masyarakat di Kota Makassar, mewujudkan suasana yang rukun dan damai 

berdasarkan nilai-nilai luhur ajaran agama dan kearifan lokal dengan menjaga 

kebersamaan, silaturrahmi antara pemerintah, kementerian agama, dan semua kalangan 

umat beragama.  

3. Tugas Anggota FKUB 

a. Ketua:  

Adapun tugas ketua ialah menyusun program kerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, menyusun kebijakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, mengkoordinasikan serta mengendalikan program 

kegiatan, meningkatkan koordinasi ekstrenal dengan semua pihak terkait, menampung 

dan menyalurkan aspirasi serta memberikan masukan kepada walikota dan pihak yang 

terkait, merencanakan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

 
117Forum Kerukunan Umat Beragama, “Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 

2020” (Bantuan Dana Hibah) Laporan Pertanggungjawaban FKUB, (Makassar, 2020), h. 4. 
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anggaran, mengadakan pembagian tugas dan wewenang serta koordinasi dengan wakil-

wakil dan anggota lainnya, mengadakan rapat, kunjungan, pertemuan monitoring dan 

evaluasi program dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 

Walikota.118  

b. Wakil Ketua 

Adapun tugas wakil ketua ialah mengkoordinasikan merencanakan, 

mengendalikan dan mempertanggungjawabkan program kegiatan dalam bidang dialog, 

penyerapan aspirasi, pemberdayaan, pendirian rumah ibadat, bidang humas dan 

Kerjasama, mengadakan rapat, kunjungan, pertemuan monitoring dan evaluasi 

program dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota, 

memberikan saran dan masukan kepada ketua dan mewakili ketua dalam bidang 

tugasya.119 

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris   

Adapun tugas sekretaris ialah mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan 

dengan administrasi kesekretariatan , merencakan, melaksanakan, mengendalikan tata 

persuratan, tertib administrasi anggota forum dalam rapat, pertemuan, kunjungan, 

pelatihan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrative dan protokoler, 

memberikan saran dan masukan kepada ketua dibidang tugasnya, menyusun laporan 

pertanggungjawaban, bertanggungjawab kepada ketua. Sedangkan wakil sekretaris 

 
118Arifuddin Ahmad, (53 tahun) Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
119Abd. Rafik (54 tahun), Wakil Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 17 Januari 2023.  
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ialah membantu tugas-tugas dan tanggung jawab sekretaris sebagaimana tersebut diatas 

dan bertanggungjawab kepada ketua.120 

d. Bendahara 

Adapun tugas bendahara ialah mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan 

dengan anggaran kegiatan, merencakan, melaksanakan, mengendalikan penggunaan 

anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengendalikan tertib administrasi 

anggaran termasuk bukti fisik penggunaannya, memberikan saran dan masukan kepada 

ketua di bidang tugasnya serta menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran.121 

e. Bidang Dialog dan Penyerapan Aspirasi 

Adapun tugas anggota Bidang Dialog dan penyerapan Aspirasi ialah 

mengendalikan dan melaksanakan program kegiatan dalam bidang dialog dan 

penyerapan aspirasi, melaksanakan tugas pokok, koordinasi dan kerja sama, 

menampung aspirasi masyarakat, memberikan saran dan evaluasi, serta melakukan 

koordinasi dengan wakil ketua dan bertanggungjawab kepada ketua.122  

f. Bidang Pendirian Rumah Ibadah 

Adapun tugas bidang pendirian rumah ibadat antara lain: melaksanakan dan 

mengendalikan program kegiatan bidang pendirian rumah ibadah, melaksanakan tugas 

 
120Ervan Sutono(32 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Janurai 2023. 
121Nasruddin Tuwo (58 tahun), Bendahara FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
122Maskur Yusuf (52 tahun), Bidang Dialog dan Penyerapan Aspirasi FKUB, Wawancara, 

Makassar, 30 Januari 2023.  
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pokok FKUB dalam bidang pendirian rumah ibadah, melaksanakan tugas-tugas 

prioritas seperti: sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan serta koordinasi dan deteksi 

dini terhadap konflik yang mungkin timbul berkaitan dengan pendiririan rumah ibadah, 

menyampaikan saran dan masukan serta evaluasi, berkoordinasi dengan wakil ketua 

dan bertanggungjawab kepada ketua.123 

g. Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan Umat 

Adapun tugas bidang sosialisasi dan pemberdayaan umat antara lain: 

melaksanakan dan mengendalikan tugas kegiatan di bidang sosialisasi dan 

pemberdayaan FKUB, melaksanakan tugas pokok FKUB dalam bidang sosialisasi 

PBM No 9 dan 8, fungsi, tugas dan program FKUB serta peraturan perundang-

undangan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan kerukunan umat beragama  dan 

pemberdayaan FKUB, koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait, menyampaikan 

saran dan masukan serta evaluasi dengan wakil ketua, bertanggungjawab kepada 

ketua.124 

h. Bidang Humas dan Kerjasama 

Adapun tugas bidang humas dan Kerjasama antara lain: melaksanakan dan 

mengendalikan tugas kegiatan di bidang humas dan Kerjasama. Membangun 

 
123Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 Januari 2023  
124Darwis Muhdina (70 tahun), Bidang Sosialisasi dan Pengembangan FKUB, Wawancara, 

Makassar, 3 Februari 2023. 
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Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta. Mengatur dan 

melaksanakan tugasnya agar terselenggaranya kegiatan-kegiatan FKUB.125 

Divisi setiap bagian memiliki tugas dan peran masing-masing berdasarkan 

rancangan kegiatan, menjalankan tugas demi menjaga agar terciptanya kerukunan antar 

umat beragama, membangun kebersamaan dalam bingkai keberagaman. Mengatur dan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai upaya membangun kedamaian dalam 

lingkup masyarakat heterogen. 

4. Strategi Pengembangan Organisasi FKUB 

Meningkatkan kinerja sebuah lembaga membutuhkan upaya yang dilakukan 

agar berkembangnya organisasi, sehingga FKUB memiliki beberapa strategi yang 

perlu untuk dilakukan sebagai pengembangan FKUB, diantaranya: 

a. Pemahaman umat terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang 

berlaku 

b. Peningkatan pemahaman keagamaan yang bersifat inklusif 

c. Peningkatan kesejahteraan umat 

d. Penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat 

e. Revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal dengan mensinergikan dengan nilai-

nilai keagamaan.126  

 
125Nasruddin Tuwo (58 tahun), Bendahara FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023.  
126Forum Kerukunan Umat Beragama, “Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 

2020” (Bantuan Dana Hibah) Laporan Pertanggungjawaban FKUB, (Makassar, 2020), h. 4  
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C. Peranan FKUB Mewujudkan Moderasi Beragama di Kota Makassar Masa 

Bakti 2020-2022  

Tugas utama FKUB tercantum dalam PBM NO 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 8 

ayat 1, ialah pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. 

Kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, 

menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi 

sebagai bahan kebijakan bupati/ Walikota. Keempat, melakukan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan 

kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. dan Kelima, memberikan 

rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.127 FKUB memiliki 

peranan penting dalam menjaga kerukunan dan terciptanya kehidupan aman dan damai.  

Penerapan kerukunan bersumber dari 3 konsep komponen yang disebut triologi 

kerukunan yaitu tiga kerukunan diantaranya 1. Kerukunan inern umat beragama, 2. 

Kerukunan antar umat beragama, dan 3. Kerukunan antar umat beragama dengan 

pemerintah.128 kerukunan dapat tercipta dengan upaya menghormati antar sesama, 

menghargai perbedaan, memiliki rasa pengertian yang dilandasi dengan sikap 

toleran.129   

 
127Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Jakarta: BALITBANG Kementerian Agama R.I, 2010), h. 

44. 
128Syamsuddha Saleh (72 tahun), Anggota Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan FKUB, 

Wawancara, Makassar, 6 Januari 2023.  
129Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
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FKUB Kota Makassar bekerja sama dengan pemerintah serta badan otonom 

lainnya seperti kementerian agama, dan kesbangpol membumikan moderasi beragama 

kepada masyarakat sebagai upaya perkuatan keimanan agar masyarakat tidak terkotak-

kotak meskipun beragam agama dan suku bangsa.130 FKUB membumikan moderasi 

beragama sebagai program strategis pembinaan menyongsong tahun toleransi 2022. 

Melakukan sosialisasi penguatan keimanan umat sebagai komponen dasar moderasi 

beragama yang dilakukan di seluruh kecamatan Kota Makassar.  

Membumikan moderasi beragama sebagai bentuk pencegahan konflik yang 

merebak terjadi beberapa tahun terakhir ini, salah satu contoh Bom bunuh diri yang 

terjadi di Gereja Katedral pada tahun 2020 merupakan aksi teroris yang 

mengatasnamakan jihad garis keras. FKUB Kota Makassar memberikan pemahaman 

kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi moderasi beragama sebagai perkuatan 

keimanan di 14 kecamaran, salah satunya kecamatan Mariso, pada tanggal 07 

September 2022.131  

Selain itu terdapat pula aliran yang muncul dengan menyuarakan bahwa 

mengaku pernah bertemu dengan Tuhan bernama hakikinya hakiki di Kota Makassar. 

Menurut bapak Darius Allo Tangko bahwa aliran ini dinyatakan sesat karena memiliki 

sejumlah ajaran yang menyimpang dari Islam, mulai dari ajaran yang menjanjikan 

surga bagi para pengikutnya dan lain sebagainya. Dalam hal ini FKUB melakukan 

 
130Ervan Sutono (33 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
131Forum Kerukunan Umat Beragama, “Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 

2020” (Bantuan Dana Hibah) Laporan Pertanggungjawaban FKUB, (Makassar, 2020), h. 4 
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pendekatan dan memberikan pemahaman bersama MUI Makassar agar tidak merebak 

aliran yang menyimpang, hingga akhirnya aliran tersebut tidak lagi ada dan 

berkembang.132  

Tugas utama FKUB disamping berdialog dengan masyarakat, membangun 

sikap keberagaman yang harmoni, menjalin interaksi satu sama lain yang berbeda 

agama, mampu hidup berdampingan dan yang terpenting memberikan keyakinan 

kepada masyarakat apabila ada agama lain yang ingin membangun rumah ibadah.  

Adapun program strategis FKUB Kota Makassar tahun 2022, meliputi: 1. 

Silaturrahim dan Dialog lintas umat beragama; 2. Penguatan moderasi beragama 

berbasis lorong wisata berdasarkan tata nilai kerukunan: “Sikatutui Smart”; 3. 

Menerima dan menyalurkan aspirasi umat beragama; dan 4. Pertimbangan tertulis 

pendirian rumah ibadah dan penggunaan Gedung sebagai bahan rumah ibadah.133 

Dinamika kehidupan masyarakat Kota Makassar di tengah pluralitas agama dan 

keragaman paham keagamaan yang terus bergerak perlu mendapat perhatian agar tetap 

berada pada jalur dan alur yang tepat, tanpa menimbulkan masalah bagi percepatan 

kemajuan bangsa. Pemicu konflik dengan adanya kemajemukan masyarakat, terlihat 

dalam beberapa kategori, diantaranya: perbedaan agama/keberagamaan, keragaman 

etnik, keragaman bahasa, keragaman tradisi, perbedaan jenis kelamin dan gender, 

 
132Darius Allo Tangko (60 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 5 

Februari 2023. 
133Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023 
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perbedaan kemampuan yg dimiliki oleh setiap individu.134 Perkuatan keimanan sebagai 

program agar masyarakat yang beragam agama dan suku bangsa tidak memiliki rasa 

yang hanya hidup berkelompok, melainkan mampu hidup berdampingan dan 

menghargai satu sama lain.135 

Kemajemukan bukan hanya menjadi pemicu konflik sosial melainkan dapat 

merambah sampai paham keagamaan. Menurut Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad lebih 

lanjut bahwa perlu pengetahuan terkait ciri-ciri fenomena perilaku beragama yang 

berlebihan, seperti: 1. teologi, paham ini sering kali menganggap dirinya paling benar 

klaim kebenaran (truth claim), dan menganggap keyakinan orang lain sesat/salah tanpa 

melihat ada keyakinan dari agama lain selain pada dirinya sehingga dapat 

menimbulkan sikap ekstrem. 2. Ibadah, tidak menghargai perbedaan tafsir teks suci, 

mazhab atau aliran orang lain sehingga dapat menimbulkan fanatik, dan 3. Mu’amalah, 

membangun relasi sosial yang berbeda agama, ras, suku, golongan, budaya atas dasar 

superiritas akan menimbulkan kebencian.136  

Penghindaran akan sikap yang berlebihan dengan menanamkan sikap moderat 

dalam berbagai pola kehidupan, adil dan berimbang. Moderasi beragama adalah proses 

memahami sekaligus sumber yang mengamalkan ajaran agama secara adil dan 

 
134Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 11 

Januari 2023. 
135Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
136Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebihan. Berikut pola penguatan 

moderasi beragama yang dilakukan oleh FKUB Kota Makassar, diantaranya:  

Gambar III 

Pola Penguatan Moderasi Beragama 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi yang dilakukan antara FKUB dan pemerintah dalam mengusung 

programnya seperti dialog, sosialisasi penguatan moderasi beragama, mekanisme 

pendirian rumah ibadah, hal tersebut sebagai upaya membagun kerukunan. Lalu 

kemudian, kegiatan tersebut di sosialisasikan kepada masyarakat dengan diberikan 

fasilitas berupa anggaran dana hibah dari pemerintah daerah.137 Koordinasi pemerintah 

kepada lembaga perwakilan setiap agama lalu kemudian melakukan sosialisasi dan 

membentuk anggota FKUB, kegiatan yang dilakukan diberikan fasilitas dari 

pemerintah daerah berupa dana hibah. 

 
137Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar 13 Januari 2023. 

Koordinasi Fasilitasi Sosialisasi 

Pemerintah Legislasi Antar Keyakinan: 
Dialog 
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Peran strategis FKUB dalam memperkuat moderasi beragama (komitmen 

kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal ialah 

sebagai berikut:138 

a. Mengedepankan rasa persaudaraan dan persatuan sejati serta memperkuat 

kerukunan umat beragama sebagai modal utama dalam menjaga integritas 

NKRI; 

b. Memberikan pemahaman yang baik kepada setiap umat beragama – melalui 

tokoh agama untuk saling menghormati antar pemeluk agama; membangun dan 

menginternalisasikan teologi kerukunan atau memberi pemahaman keagamaan 

yang moderat dan toleran; 

c. Menjadi fasilitator dan mediator dalam meminimalisir segala konflik yang 

terjadi; 

d. Memberikan rekomendasi tertulis tentang pendirian rumah ibadah atau Nota 

pertimbangan atas penggunaan Gedung sebagai Rumah Ibadah Sementara; dan 

e. Menciptakan kegiatan bersama yang melibatkan umat beragama dalam rangka 

meningkatkan persatuan dan kesatuan diantara para pemeluk agama; serta  

f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal bahkan menjadi salah satu landasan 

dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui tata nilai “Smart Sikatutui”. 

 
138Arifuddin Ahmad (54 tahun), ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.   
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Beberapa sub bagian FKUB dalam peran mewujudkan moderasi beragama, 

antara lain: 

1. Bidang Dialog dan Penyerapan Aspirasi 

Dialog adalah salah tugas dan peran utama FKUB dengan pemuka agama dan 

tokoh masyarakat dalam membangun kerukunan.139 keterlibatan dialog dalam sebuah 

forum dibangun dengan melakukan kegiatan bulanan maupun ketika melakukan 

kegiatan terkait penyelesaian kasus tertentu. Membangun sebuah dialog terlebih dahulu 

dibangun dalam intern FKUB karena didalamnya terdapat beberapa agama dan 

perwakilan dari setiap majelis agama sehingga menimbulkan keterbukaan dan rasa 

kekeluargaan yang cukup tinggi.140 Sikap saling terbuka dan menyuarakan pendapat 

satu sama lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang sedang dialami atau 

bahkan ada dari anggota kelompok agama yang memiliki permasalahan di lingkungan 

sekitarnya.  

Proyeksi moderasi beragama yang perlu diterapkan dalam masyarakat hidup di 

Kota Makassar ialah Inklusif: masyarakat terbuka dalam hal menghargai perbedaan dan 

keragaman, Recognisi: mengakui keberadaan orang lain, toleran: menghargai 

perbedaan agama, equality: persamaan di hadapan hukum, peace: menuju masyarakat 

yang damai, freedom: kebebasan memeluk agama, dan sustainable: sikap moderat 

yang berkelanjutan.141 penerapan proyeksi moderasi beragama dalam Forum 

 
139PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Bab III pasal 9 ayat 1.  
140Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023,   
141Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
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Kerukunan Umat Beragama telah terbentuk dalam gambaran kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. Kegiatan rapat kerja atas dasar membangun dialog sebagai sikap moderat. 

Berikut kegiatan FKUB dalam melakukan rapat kerja, sebagai berikut:   

Gambar IV 

Rapat Kerja Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya yang dilakukan FKUB meliputi berbagai komponen, dengan 

mengundang para tokoh agama atau pemuka lintas agama untuk berdialog dengan 

melakukan rapat kerja, sosialisasi yang kemudian melibatkan beberapa peserta dari 

komponen dan majelis agama terkait. Baik dalam hal memutuskan perkara, pleno, 
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sidang komisi. Dialog secara intens dilakukan terutama yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dihadapi masing-masing majelis agama.142  

Upaya dialog dilakukan membangun keterbukaan satu sama lain, dalam 

melakukan kegiatan rapat kerja daerah FKUB melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (Kesbangpol), Kementerian Agama, Kepolisian, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), 

Melakukan rapat kerja, merancang kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022.143 

Kegiatan yang dilakukan koordinasi dengan semua pihak. (pemerintah, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, dan lain sebagainya), mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang moderasi beragama. FKUB merancang dan menggiatkan sosialisasi penguatan 

keimanan sebagai dasar moderasi beragama dimulai dari tingkat kecamatan yang ada 

di Makassar hingga ke dasar lorong. 

Membangun sebuah dialog bukan hanya bagi kalangan tokoh agama, tokoh 

masyarakat, FKUB melibatkan dialog dengan pemuda lintas agama. Melibatkan 

pemuda dalam membangun bangsa adalah membangun sebuah peradaban. Berikut 

gambar FKUB Kota Makassar menggelar dialog bersama dengan pemuda lintas agama 

dan organisasi kepemudaan: 

 

Gambar V 

 

142Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023  
143Arifuddin Ahmad, (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
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Dialog Bersama Pemuda Lintas Agama dan Organisasi Kepemudaan  

di Kota Makassar Pada Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog yang dilakukan pada tanggal 09 November 2021 di Rumah Kopi Bang 

Joni Jl. Teuku Umar Raya No. 5 Makassar, FKUB Kota Makassar bersama dengan 

pemuda lintas agama dan organisasi kepemudaan. Pertemuan dialog sebagai wadah 

strategis dalam mewujudkan forum generasi muda lintas agama sebagai binaan FKUB 

Kota Makassar. disamping menjadi moment silaturrahim pengurus FKUB Kota 

Makassar, Badan Kesbangpol selaku penasehat FKUB Kota Makassar dan juga Unsur 

kantor kementerian Agama Kota Makassar turut andil dalam kegiatan tersebut.  

Dialog berperan membangun sebuah pembentukan forum musyawarah, 

mencegah terjadinya paham terkhusus bagi kalangan muda, FKUB melibatkan pemuda 

lintas agama dalam melakukan dialog. berkumpul membahas segala sesuatu yang 
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marak terjadi, atau bahkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan agar terciptanya 

kerukunan dalam sebuah lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua FKUB agama bahwa: 

 Melibatkan pemuda dengan dialog akan membuka mata hati dan pikiran 

pemuda, dengan mengajak dan mendengarkan aspirasi pemuda sebagai bentuk 

penerimaan bahwa bukan hanya tokoh agama dan tokoh masyarakat yang turut 

andil dalam membangun kota ini. Melainkan pemuda berperan aktif dalam 

menjaga kerukunan, disamping menjadi generasi penerus yang akan menjadi 

regenerasi penerus FKUB ke depannya. 

Kebijakan membangun kebersamaan dengan melakukan dialog bersama 

sebagai upaya menjaga hal-hal seperti terjadinya terorisme dan radikalisme. 

Melibatkan semua unsur dari majelis agama, serta adanya peran penyuluh agama yang 

membendung bersama dengan pemerintah bergerak sampai ke akar rumput 

masyarakat.144 Masyarakat menjadi tenang dan damai merupakan tugas FKUB, 

berbagai kegiatan dilakukan seperti halnya dalam penaganan bencana. Membangun 

kebersamaan ibarat bunga di taman, keindahan bunga yang berwarna warni akan 

Nampak keberagaman, kebersamaan akan terjaga dengan indahnya perdamaian.145  

FKUB Kota Makassar membangun sebuah dialog bukan hanya dalam lingkup 

anggota saja, melainkan dialog itu dibangun melalui berbagai program, diantaranya 

pada tahun 2021 terkhusus ketika anggaran dari Pemerintah Daerah keluar khususnya 

dana hibah diberikan, FKUB melakukan workshop yakni pada tanggal 24 Oktober 

2021 melaksanakan “Dialog Kerukunan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Bagi 

 
144Abd. Rafik, (54 tahun), Wakil Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2023.   
145Nasruddin Tuwo, (52 tahun), Bendahara FKUB, Wawancara,, Makassar, 13 januari 2023.   
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Penyuluh Lintas Agama”,146 Berikut kegiatan FKUB dalam membangun dialog 

bersama penyuluh lintas agama: 

Gambar VI 

Dialog Kerukunan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Lintas 

Agama Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tanggal 24 Oktober 2021 FKUB Kota Makassar menggelar “Dialog 

Kerukunan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Lintas Agama”, 

kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula lantai 2 kantor kementerian agama Kota 

 
146Harianto (22 tahun), Staf Sekretariat FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023.  
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Makassar. Kegiatan yang dihadiri 50 peserta yang berasal dari organisasi kepenyuluhan 

seperti kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh), Forum Kerukunan Penyuluh Agama 

Islam (FK-PAI), (Porsifma) dan majelis agama se-kota Makassar. Kegiatan yang 

dilakukan agar meningkatkan kualitas suasana kondusif dan kerukunan umat 

beragama.   

Dialog akan timbul apabila membuka sebuah forum musyawarah dan 

menyampaikan pokok-pokok permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat. 

melakukan forum diskusi dengan melibatkan penyuluh agama, disamping itu 

melibatkan tokoh perempuan sebagai upaya membangun generasi penerus bangsa. 

Melibatkan perempuan sama halnya membangun anak-anak yang akan merangkak, 

berjalan hingga berlari. Satu demi satu di atur sebagai bentuk menjaga kerukunan agar 

tidak masyarakat tidak terpecah. Pengarusutamaan dan merebaknya paham sehingga 

penting penanaman moderasi beragama sebagai interasi umat beragama tersalurkan, 

tidak meluasnya paham yang radikal dan menyimpang. 

FKUB berawal dari sebuah forum yang dibentuk, wadah dalam membangun 

dialog menyikapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat karena didalamnya 

merupakan perwakilan majelis-majelis agama, membahas terkait permasalahan yang 

merebak: 

Hasil Wawancara bersama ketua FKUB Kota Makassar:  

FKUB merupakan anggota perwakilan dari setiap agama, meliputi Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Anggota FKUB berdasarkan 

jumlah penganut agama di Kota Makassar. FKUB memiliki peranan penting 
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untuk mewujudkan moderasi beragama karena didalamnya terdapat beberapa 

anggota dari majelis agama, secara tidak langsung ketika dihadapkan sebuah 

permasalahan atas nama agama, mampu menyelesaikan dengan cara 

bermusyawarah. melakukan dialog dan menyampaikan pendapat atau 

masukan.147  

Pentignya eksistensi FKUB diketahui oleh masyarakat, sehingga jika terjadi 

kesalahpahaman atau bahkan adanya paham yang radikal sehingga masyarakat 

melaporkan permasalahan tersebut. Membangun dialog sebagai upaya membangun 

komunikasi yang baik antar umat beragama.   

Dialog bukan hanya diperoleh melalui workshop yang dilakukan oleh FKUB, 

akan tetapi kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota dari FKUB yang merupakan 

majelis-majelis agama, kegiatan rapat rutin setiap bulan baik dalam hal bertemu secara 

langsung atau melalui media zoom. Kegiatan koordinasi bidang dalam jangka waktu 

per tiga bulan. Belum lagi ketika bertemu dan melakukan rapat pleno terkait kasus 

pendirian rumah ibadah.148  

Saat ini FKUB sering dilibatkan dalam hal atau peristiwa apapun, hampir semua 

kegiatan seperti tugas kepolisian, pemerintahan FKUB sering terlibat. Contoh 

pelaksanaan hari besar, persoalan ketertiban, toleransi atau persiapan akhir 

tahun saja hampir tiap hari FKUB dilibatkan untuk membahas terkait upaya 

yang harus dilakukan agar terhindar dari kasus yang terjadi ketika akhir 

tahun.149   

Bulan Juli dan Agustus tahun 2022 FKUB bersama densus 88 untuk 

mengetigasi terjadinya aliran yang terjadi. Bahkan densus 88 memiliki kecurigaan 

terhadap aliran wahdah. Menurut Prof Arifuddin Ahmad sebagai ketua FKUB Kota 

 
147Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
148Nasruddin Tuwo (52 tahun), Bendahara FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023.  
149Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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Makassar bahwa “Tidak ada persoalan antara aliran wahdah dan Agama Kristen atau 

bahkan aliran wahdah ada dalam anggota FKUB sejak terbentuknya FKUB. Wahdah 

seringkali ditugaskan untuk bergabung dan menghadiri acara umat lain bahkan 

Kristen”.  

Membangun sebuah dialog sangat penting, mengapa demikian karena dengan 

berbicara secara terbuka dan membahas terkait hal-hal yang dapat memicu kegelisahan 

atau rasa curiga yang dapat menimbulkan kesalahpahaman perlu untuk dirundingkan. 

Curiga tanpa mencari tahu akan menimbulkan konflik, dengan berdialog mampu 

meredam dan menyelesaikan permasalahan.  

Mengupayakan terlebih dahulu berdialog jangan mendengarkan sepihak, 

karena kasus bisa saja timbul akibat akibat informasi yang salah. Terkhusus kejadian 

bom bunuh diri yang terjadi di gereja katedral yang dilakukan oleh sepasang suami istri 

adalah pengalihan isu bukan sebagai bentuk kasus atas nama agama. oleh karena itu, 

dengan berdialog seseorang mampu berupaya agar terciptanya kedamaian, kerukunan, 

toleransi antar umat manusia. 

Sedangkan bidang penyerapan aspirasi bertugas dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi dari ormas keagamaan dan masyarakat sebagaimana terlaksana 

beriringan dengan dilakukannya dialog. Masyarakat bukan hanya menyampaikan 

pernyataan atau pertanyaan, seringkali pemuka agama dan masyarakat menitipkan 

aspirasinya yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkannya. Aspirasi yang 
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diterima oleh anggota FKUB terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 

dihadapi para pemuka agama dan masyarakat setempat dari berbagai ormas. 

Aspirasi sebagai bentuk masukan, ungkapan masyarakat baik dalam hal 

mekanisme pendirian rumah ibadah, keterlibatan masyarakat dalam pendirian sangat 

penting untuk menjaga kerukunan, keharmonisan dan terlebih mencegah konflik. 

Selain itu, aspirasi diperoleh melalui dari ungkapan kegiatan sosialisasi PBM atau 

masyarakat ke tempat sekretariat FKUB secara langsung. Usulan terkait pembangunan 

tempat ibadah, protes dan penolakan atas suatu pembangunan rumah ibadah tertentu, 

terganggunya umat masyarakat atau bentuk ungkapan dan aspirasi masyarakat atas 

dasar agama sehingga menjaga kenyamanan masyarakat mampu hidup saling 

berdampingan. 

 Pentingnya koordinasi antara pemeluk agama dan pembangunan rumah ibadah 

serta keterlibatan FKUB ada didalamnya. Pencegahan konflik yang bisa saja terjadi 

atas dasar penolakan ketidaknyaman masyarakat dengan adanya pembangunan yang 

tidak layak, baik dalam hal menganggu masyarakat karena tidak adanya lahan parkiran 

dan lain sebagainya.150 

Berdasarhakan hasil wawancara ketua FKUB bahwa: 

Masalah terakhir yang dihadapi FKUB saat ini terkait pembangunan gereja di 

Katimbang, penolakan oleh umat muslim dan Kristen. Koordinasi antara panitia 

pengurus gereja dengan masyarakat menimbulkan konflik karena mereka 

 
150Pdt. Atok Sammang (54 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 1 

Februari 2023.  



107 

 

107 

 

menjanjikan masyarakat kompor setelah menandatangani persetujuan 

pembangunan, lalu kemudian mencabut dengan alasan hanya dijanji151    

Aspirasi masyarakat diperoleh melalui berbagai upaya, salah satu bentuk dari 

eksistensi FKUB ialah mengkoordinasi permasalahan keluh kesah masyarakat yang 

menolak terkait pendirian rumah ibadah, atau permasalahan yang tengah dihadapi 

sebagai bentuk penyelesaian konflik.152 FKUB Kota Makassar didukung penuh oleh 

pemerintah melakukan berbagai kegiatan eksistensi FKUB dalam menjaga kerukunan, 

kedamaian di lingkup kehidupan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah dan FKUB 

sebagai upaya membangun Makassar Sikatutui “Sipakatau (saling menghargai), 

sipakainga (saling mengingatkan), sipakalebbi (saling memuliakan atau menghargai)” 

sebagai nilai-nilai budaya tentang moderasi beragama yang menjadi program utama 

FKUB Kota Makassar atas dinamika kehidupan sosial keagamaan masyarakat.153  

Terselenggaranya kegiatan FKUB dengan adanya pemberian dana hibah 

sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah yang kemudian FKUB 

menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat terkait perkuatan keimanan.  

pentingnya nilai-nilai agama tentang moderasi beragama, beberapa nilai-nilai agama 

tentang moderasi beragama, diantaranya: Islam: sebagai agama yang dibawa oleh 

Rasulullah dengan misi rahmatan lil al-alamin; memperkuat ukhuwah; tasamuh, cinta 

tanah air, dll. Kristen Protestan: hidup saling mengasihi, kesetaraan harkat dan 

 
151Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
152Maskur Yusuf (52 tahun), Bidang Dialog dan Penyerapan Aspirasi FKUB, Wawancara, 

Makassar, 18 Januari 2023. 
153Zainal Ibrahim (54 tahun), Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 13 

Januari 2023.  
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martabat; memelihara seluruh ciptaan Allah; dll. Kristen Katolik: kasihilah sesamamu 

manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri; hidup meng-gerja dan hidup 

berbangsa bagaikan satu keping ata uang, dll. Hindu: perintah bersatu dan rukun 

sesama umat manusia; hakikat manusia adalah sama dan seluruh makhluk bersaudara, 

dll.; Buddha: nibbana (mematikan nafsu), toleran, kamma (karma) mendorong untuk 

selalu berbuat baik; bhinneka tunggal ika; cinta kasih (metta), dll. dan terakhir Kong 

Hu Cu: Di empat penjuru lautan, kita semua bersaudara; Ming (kerakyatan); tiga 

mustika (tanah air, rakyat, dan pemerintahan), dll. 

Urgensi moderasi beragama sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, 

sebagai contoh dalam agama Konghucu, tidak ada nilai-nilai yang bertentangan dengan 

moderasi beragama. ayat-ayat dalam agama konghucu seperti yang diri sendiri tiada 

inginkan, jangan diberikan kepada orang lain, bila diri ini ingin tegak maka bantulah 

orang lain dengan tegak, bila diri ini ingin maju maka bantulah orang lain maju, hal 

tersebut bukti bahwa nilai dalam spirit moderasi beragama.154  

Sejalan dengan ungkapan tentang moderasi beragama bahwa dalam Agama 

Hindu, bersikap moderat kepada semua orang, menghargai dan menerima satu sama 

lain, tidak menjelekkan orang lain. Apa yang ada dalam batin seseorang sama dengan 

yang diberikan tuhan kepada orang lain, aku dan kamu sama dalam diri manusia ada 

tuhan, walaupun kita berbeda jiwa tetap sama sesungguhnya kita bersaudara. Dalam 

agama hindu ada hukum karma yakni jika kita berbuat baik maka hasil yang diperoleh 

 
154Ervan Sutono, (32 tahun) Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara,, Makassar, 19 Januari 

2023.   
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akan baik pula, jangan berpikir yang tidak baik apalagi sampai melakukan perbuatan 

tersebut.155 

FKUB Kota Makassar berperan penting sebagai wadah dalam mengajak 

masyarakat untuk hidup rukun dan damai. Beberapa tahun terakhir kegiatan FKUB 

dilakukan internal masing-masing pemeluk agama, terkadang adapula pemuda lintas 

agama. hal ini dalam rangka perkuatan kerukunan sekaligus mengukur kemampuan 

masing-masing majelis agama, baik dari segi unsur penganut agama kaum dewasa 

bahkan kaum muda. Berupaya merangkul kaum muda untuk berperilaku dan tidak 

berbuat kekacauan dalam hal agama. upaya yang dilakukan seperti bakti sosial 

bersama, kiat bersama, serta dalam hal membuat event olahraga.156  

Kegiatan yang dilakukan oleh FKUB sebagai upaya menampung aspirasi ormas 

keagamaan dan masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah kota, FKUB bekerja 

sama dengan Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) 

untuk membahas terkait aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat sehingga aspirasi 

masyarakat terakomodir dengan baik dan dijadikan rekomendasi sebagai bahan 

pertimbangan kebijakan Walikota. 

Pada tahun 2021 FKUB Kota Makassar menyelenggarakan Focus Grup 

Discussion (FGD) terkait “Prosedur Dan Mekanisme Penyampaian Aspirasi” 

Efektifitas pengelolaan dan pengendalian permasalahan kerukunan Umat Beragama 

 
155Nyoman Suharta (60 tahun), Tokoh FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 

Makassar, 22 Januari 2023.  
156Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023.  
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dan Pendirian Rumah Ibadah. Dengan melakukan kegiatan FGD berupaya agar 

masyarakat bisa mengenal dan lebih jauh memahami peran FKUB terkhusus persoalan 

agama.  

Gambar VII 

Kegiatan Forum Discussion Group (FGD) “Prosedur dan Mekanisme 

Penyampaian Aspirasi Ormas dan Masyarakat Tahun 2021” 

 

Pelaksanaan FGD sebagai sebuah bentuk penyatuan aspirasi dan pemahaman 

mengenai posisi dan peran sekaligus evaluasi program kerja dalam rangka penguatan 

eksistensi kelembagaan FKUB. FGD prosedur dan mekanisme penyampaian aspirasi 
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tahun 2021 dilaksanakan pada hari rabu, 8 Desember 2021 bertempat di Hotel Sultan 

Alauddin Kota Makassar. Adapun materi yang di angkat terkait kebijakan pembinaan 

kerukunan umat beragama di Kota Makassar, peran strategis FKUB dalam 

penyampaian aspirasi umat beragama dan masyarakat, panduan teknis prosedur dan 

mekanisme penyampaian aspirasi, dan perumusan rencana aksi penguatan FKUB 

dalam prosedur dan mekanisme penyampaian aspirasi.157 Terselenggaranya FGD 

terkait prosedur dan mekanisme penyampaian aspirasi sebagai bentuk masukan dan 

kebijakan program pemerintah untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat 

kedepannya. 

Mekanisme penyampaian aspirasi melalui beberapa cakupan, Adapun SOP 

penyampaian aspirasi tentang konflik umat beragama, antara lain:158 Pertama, Dimulai 

dengan ati macinnong (hati yang bersih), yakni dengan masyarakat menyampaikan 

aspirasi harus mengenali nilai-nilai yang hidup pada suatu masyarakat, sehingga 

sebelum menyampaikan aspirasinya harus mappatabe (meminta izin sikap 

menghormati) sebagai bentuk penghormatan kepada FKUB dan pemerintah setempat 

serta instansi terkait; Kedua, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya harus 

memahami aturan dan norma yang berlaku (UU Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan dan kearifan lokal (Makassar); 

 
157Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
158Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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Ketiga, Penyampaian aspirasi harus melalui alur sebagai berikut:159 

diantaranya: 1. Menyampaikan aspirasi dalam bentuk tertulis mengenai suatu masalah 

secara jelas dengan melampirkan data-data pendukung, 2. Komisi penyaluran aspirasi 

FKUB Kota Makassar meneliti ketetapan dan kelayakan materi aspirasi, 3.FKUB Kota 

Makassar menetukan alternatif penyelesaian aspirasi (alternative dispute resolution) 

dengan cara konsultasi, mediasi, dan negosiasi, 4. FKUB Kota Makassar melakukan 

konsultasi kepada pihak yang menyampaikan aspirasi, 5.  Jika metode konsultasi tidak 

tercapai, maka FKUB Kota Makassar melakukan mediasi antara pihak yang berkonflik, 

6. Jika metode tidak tercapai, maka FKUB Kota Makassar menfasilitasi negosiasi 

antara pihak yang berkonflik untuk memberi masukan sebagai win-win solution dan 7. 

Jika metode negosiasi tidak tercapai, maka FKUB Kota Makassar menyalurkan aspirasi 

tersebut kepada pemerintah untuk melakukan konsiliasi dan arbitrase.  

Aspirasi masyarakat baik dalam hal pendirian rumah ibadah, terkait penerimaan 

atau penolakan masyarakat membangun sebuah rumah tempat ibadah yang berbeda 

agama. Menurut bapak Hasan Pinang selaku bidang pendirian rumah ibadah, 

masyarakat melakukan penolakan pendirian rumah ibadah akibat tempat pendiran 

rumah ibadah yang akan di bangun tidak strategis, lahan parkir yang kurang memadai 

sehingga menganggu masyarakat yang berkendara dan menghalangi jalanan sehinga 

sulit untuk membangun tempat ibadah.160 dalam hal ini FKUB merekomendasikan 

 
159Darius Allo Tangko (60 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 5 

Februari 2023.  
160Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 Januari 2023. 
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kepada masyarakat untuk membangun tempat ibadah bertingkat sehingga adanya 

basement sebagai lahan parkir dan terhindar dari kemacetan.  

Adanya forum dialog mampu menampung aspirasi ormas keagamaan atau 

bahkan masyarakat yang memiliki masalah baik dalam hal lingkungan atau bahkan 

terkait pendirian rumah ibadah. Selain itu, pengetahuan secara mendalam terkait 

keberadaan FKUB Kota Makassar mampu membangun sebuah dialog dan 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi antar umat beragama atau sebagai perantara 

atas penyelesaian permasalahan masyarakat dan ormas keagamaan. 

2. Bidang Pendirian Rumah Ibadah 

FKUB Kabupaten/Kota memiliki mandat dalam memberikan rekomendasi 

tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.161 FKUB memiliki peran penting 

dalam pendirian rumah ibadah dan mengkoordinasi terkait renovasi dan pembangunan 

rumah ibadah sementara. Surat izin diperlukan sebagai upaya penghindaran suatu 

masalah, menghindari sebuah konflik untuk menciptakan kerukunan umat beragama 

yang heterogen sehingga pemerintah mengeluarkan imbauan dan memberikan mandat 

kepada FKUB dalam rekomendasi surat perizinan pendirian rumah ibadah.162 

Rekomendasi surat perizinan pendirian rumah ibadat diperoleh dengan 

beberapa tahapan dan jika tidak ditangani dengan baik, maka keluarnya aturan ini untuk 

 
161Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 januari 2023  
162Ervan Sutono (32 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023  
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penghindaran konflik terkait pendirian rumah ibadat. Mekanisme dalam prosedur 

pendirian rumah ibadah sering ditemukan tidak sesuai dengan PBM.163 Penolakan dari 

setiap anggota masyarakat akibat tidak adanya keterlibatan dalam pendirian rumah 

ibadat, sehingga masyarakat melakukan komplen atas penolakan rumah ibadat. 

Umumnya masyarakat yang protes adalah masyarakat terkait pendirian rumah 

ibadah. Akan tetapi, jika mayoritas yang akan membangun sebuah rumah 

ibadah di daerahnya minim ditemukan dan bahkan tidak adanya konflik. Justru 

minoritas yang ingin membangun rumah ibadah yang memiliki kesulitan.164   

Timbulnya sebuah konflik atau permasalahan dalam lingkungan masyarakat 

terkait pendirian rumah ibadat terjadi karena beberapa faktor. kurang pengetahuan akan 

pentingnya eksistensi FKUB, fungsi dan peran bahkan kelembagaan FKUB belum 

diketahui oleh masyarakat. bersikap arrogansi dalam kepemilikan lahan, memiliki hak 

dan kepentingan tersendiri, selain itu, ditemukan pengurus atau panitia rumah ibadat 

yang belum mengetahui bahwa eksistensi FKUB.165 

 Forum Grup Discussion dilakukan bersama camat untuk penyamaan persepsi 

terkait syarat administratif dan aturan-aturan teknis mengenai pendirian sebuah 

bagunan, sebagai upaya menghindari sebuah konflik. Menurut ketua FKUB Kota 

Makassar bahwa kehadiran para camat sebagai penanggung jawab wilayah di 

kecamatan sangat diperlukan, sebagai hasil dari kegiatan FGD tersebut akan 

melahirkan rujukan teknis atau SOP sebagai prosedur pendirian rumah ibadah.166 

 
163Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 januari 2023 
164Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
165Ervan Sutono (32 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023. 
166Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
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Menggelar FGD sebagai prosedur dan mekanisme pendirian rumah ibadah yang 

kemudian dihadiri oleh 25 peserta dari utusan Badan Kesbangpol, Camat sekota 

Makassar, Kementerian Agama serta anggota FKUB itu sendiri.167 

Gambar VIII 

Focus Group Discussion (FGD) “ Prosedur dan Mekanisme Pendirian Rumah 

Ibadah” 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 2 Desember 2021 dilakukan Focus Group Discussion (FGD), berikut 

prosedur pendirian rumah ibadah dilakukan oleh masyarakat ialah Pertama, pemohon 

menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis kepada FKUB setelah panitia 

pembangunan rumah ibadah telah mendapatkan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari 

 
167Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 Januari 2023.  
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar 

(DPMPTSP).168 Mendapatkan surat izin dari FKUB, panitia menyurat  permohonan ke 

pemerintah daerah, lalu kemudian pemda melihat kerangka kelayakan tempat 

pembangunan rumah ibadah, baik dalam hal laik fungsi seperti apa (pembangunan baru 

atau renovasi rumah ibadah).  

Kedua, Permohonan Rekomendasi dengan melampirkan: SK yang berlaku, 

Bukti kepemilikan lokasi yang sah, Surat pernyataan penguna minimal 90 orang yang 

diketahui oleh pimpinan jama’ah dan foto copy KTP yang disahkan oleh pejabat 

setempat, Surat pernyataan dukungan Masyarakat setempat minimal 60 orang yang 

disahkan oleh lurah dan rencana bangunan. 169 Tahapan verifikasi berkas dilakukan 

secara berantai semua anggota FKUB (majelis agama) terlibat dalam permohonan 

rumah ibadah, pemeriksaan terkait kelengkapan berkas secara bergantian.  

Ketiga, Penelitian berkas administrasi oleh komisi Pendirian Rumah Ibadah 

FKUB Kota Makassar (+ 12 hari). Melakukan rapat komisi untuk melihat sesberapa 

besar peluang dan kelengkapan berkas pemohon,170 apakah tidak ada kekurangan 

terkait mekanisme persyaratan pendirian rumah ibadah. tingkat kelengkapan berkas 

terkait asistensi kepemilikan lahan, Jemaah yang harus memenuhi standar PBM baik 

 
168Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 Januari 2023. 
169Darius Allo Tangko (60 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 6 

Februari 2023.  
170Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 Januari 2023. 
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dalam hal 90 jamaah pendukung serta 60 jamaah yang berbeda agama, khususnya 

pendukung yang tinggal disekitar wilayah/tempat pendirian rumah ibadah.171 

 Empat, Rapat Tim Komisi tentang pertimbangan atas kelengkapan berkas (+ 3 

hari). Setelah verifikasi data selesai baru kemudian melakukan visitasi atau verifikasi 

lapangan. Verifikasi lapangan sebagai bentuk tanya jawab serta peninjauan langsung 

layaknya pembangunan pendirian rumah ibadah, jangan sampai berbeda atau tidak 

akurat antara data dan lapangan, lahan parkir juga menjadi pertimbangan untuk 

pendirian rumah ibadah dan saat ini saran dominan upaya pembagunan ialah bangunan 

bertingkat atau mengupayakan adanya basement.172  

Kelima, Peninjauan lokasi (survey lapangan) oleh Tim FKUB dengan instansi 

terkait komisi pendirian rumah ibadah (+5 hari). Seleksi berkas dan lapangan selesai 

baru kemudian melakukan pleno, Keenam, Pamasangan pengumuman tentang rencana 

pembangunan rumah ibadah di lokasi (+ 15 hari). Memberikan imbauan untuk panitia 

meletakkan papan informasi bahwa tanah atau tempat tersebut akan dibangun rumah 

ibadah selama 2 pekan sambil menunggu masa sanggahan. Setelah tidak komplen atau 

gugatan dari masyarakat, panitia baru kemudian menyurat kembali ke FKUB. 

Ketujuh, Penyelesaian kelengkapan berkas dan penyelesaian sengketa (+ 15 

hari) dan Kedelapan, Rapat Pleno pengurus FKUB Kota Makassar untuk penetapan 

pemberian Rekomndasi tertulis (+5 hari) dan Kesembilan, Penerbitan rekomendasi 

 
171Muhammad Qasim, Tokoh FKUB Kota Makassar, Wawancara, 13 Januari 2023.  
172Pdt. Atok Saramang (64 tahun), BIdang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 7 

Februari 2023.   
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tertulis (+ 3 hari) dan selanjutnya disampaikan kepada PMTSP untuk mendapatkan 

IMB/PBG (Izin Mendirikan Bangunan) (total 53 hari).173  

Penghindaran konflik atau hal yang dapat menimbulkan isu, waspada lebih 

awal dari pada sudah terjadi keributan akan kesulitan. FKUB memiliki masa jeda untuk 

mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah. FKUB sebagai prinsip mengawal 

masyarakat untuk kenyamanan rumah ibadah terkait pembangunan rumah ibadah. 

sebagai tugas utama menyakinkan masyarakat agar berupaya memberikan hak dan 

kewajiban masyarakat yang berbeda agama membangun rumah ibadah. karena 

terkadang masyarakat yang minoritas agak sulit untuk membangun sebuah rumah 

ibadah. 

Indikasi FKUB dilakukan berbagai upaya agar masyarakat menerima usulan 

pembangunan rumah ibadah, melalui pendekatan secara langsung, memberikan 

masukan dan saran bangunan bertingkat untuk menghindari konflik serta masyarakat 

yang ingin membangun rumah ibadah harus memiliki lahan parkir. Salah satu 

contohnya membangun basement sebagai lahan parkir. Upaya yang dilakukan sebagai 

upaya membentuk pemersatu antar umat beragama, walaupun berbeda keyakinan 

agama mampu hidup rukun dan damai dalam bingkai kehidupan yang aman, tentram 

dan damai. Berikut gambaran FKUB melakukan rapat pleno pendirian rumah ibadah: 

Gambar IX 

 
173Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 januari 2023.  
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Rapat Pleno Pendirian Rumah Ibadah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Red Corner Jln. Yusuf Dg. Ngawing, 

anggota FKUB berkumpul bersama untuk membahas salah satu pembangunan rumah 

ibadah, telah di capai berbagai persayaratan hingga akhirnya menjadi penetapan 

pembangunan.  

Prosedur pembangunan rumah ibadah berupaya dan bersinergi membangun 

komunikasi efektif dengan seluruh majelis agama, terutama peningkatan mutu, kualitas 

masing-masing majelis agama. tanggung jawab majelis agama yang bersangkutan. 

Mengintervensi sejauh mana persoalan tersebut dan kemudian dibina. Dalam anggota 
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FKUB merembukkan atau bermusyawarah (berdialog) mencari solusi atas 

permasalahan yang dialami. 

Langkah teknis permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah di Kota 

Makassar sebagai berikut174:  

a. Pemohon atau panitia pembangunan rumah Ibadah telah mendapatkan sertifikat 

Laik Fungsi (SLF) dan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Walikota Makassar 

Cq. Dinas Penataan Ruang. 

b. Pemohon mengajukan Surat Permohonan RekomendasiTertulis yang ditujukan 

kepada ketua FKUB Kota Makassar 

c. Surat Permohonan Rekomendasi melampirkan: 

- Surat Sah Penetapan (SK) Panitia Pembangunan yang berlaku  

- Bukti Sah Kepemilikan lokasi (Sertifikat Tanah) 

- Surat Pernyataan dukungan dari jama’ah / pengguna minimal 90 orang, yang 

diketahui oleh pimpinan Majelis dan Fotocopy KTP yang disahkan pejabat 

setempat 

- Surat Pernyataan dukungan masyarakat minimal 60 orang dari penganut agama 

lain yang tinggal di sekitaran tempat yang kemudian telah disahkan oleh lurah 

setempat dan Fotocopy KTP 

 
174Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 Januari 2023. 
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- Gambar rencana bangunan  

- Semua bahan tersebut dijilid dalam berkas. 

d. Penelitian berkas kelengkapan administrasi oleh komisi pendirian rumah ibadah 

FKUB Kota Makassar (12 hari)  

e. Visitasi dan verifikasi terpaduke objek (5 hari), bersama Kesbangpol, Kemenag, 

Majelis Agama, Camat, dan Lurah setempat. 

f. Pemasangan pengumuman/spanduk rencana pembangunan rumah Ibadah di lokasi 

(15 hari) 

g. Penyelesaikan kelengkapan berkas  

h. Rapat Pleno FKUB untuk penerbitan Surat Rekomdasi tertulis (5 hari) 

i. Penerbitan Rekomendasi tertulis (3 hari) dan selanjutnya disampaikan kepada 

PTMSP untuk mendapatkan IMB/PBG. 

j. Total proses selama Lima Puluh Tiga (53) hari. 

 FKUB melakukan verifikasi data kemudian mengeksekusi, verifikasi lapangan, 

Pleno, selain itu, terdapat lahan parkir yang memadai, rancangan bangunan bertingkat. 

Hal tersebut sebagai upaya menghindari konflik yang memicu perbedaan pemahaman, 

membuat kenyamanan, rasa aman dan damai dalam sebuah lingkungan patut untuk 

dilakukan sehingga timbul kerukunan antar masyarakat. Rekomendasi surat pendirian 

rumah ibadah dilakukan agar masyarakat mampu hidup teratur, semua agama yang 

berbeda sekte atau bahkan aliran ingin mendirikan rumah ibadat. Mandat yang 
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diberikan pemerintah kepada FKUB Kota/Kabupaten agar pemeluk agama dapat hidup 

rukun, tentram dan damai walaupun hidup dengan beragam agama.  

Interaksi intern dan antarumat beragama sangat memicu pertumbuhan kehidupan 

yang rukun dan damai. Memahami pentingnya moderasi beragama sebagai upaya 

menjalin kebersamaan masyarakat khususnya mendominasi pemahaman yang sifatnya 

intoleran dalam menerima perbedaan paham, agama serta keyakinan. Pendirian rumah 

ibadah skala rawan jika tidak ditangani dengan baik dan hati-hati akan memicu konflik. 

Pentingnya merangkul seluruh elemen perwakilan penganut agama beserta masyarakat 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah mengedukasi pentingnya bersikap 

moderat, adil dan berimbang dalam kehidupan. 

Berdasarkan analisis penulis bahwa paham akan eksitensi FKUB belum 

dirasakan oleh masyarakat, hanya saja diketahui oleh tokoh agama, tokoh masyarakat. 

penulis sebelumnya pernah bertanya tempat atau sekretariat FKUB kepada satpol PP 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi beliau tidak mengetahui apa dan di 

mana FKUB itu sendiri. Menurut Bapak Ervan Sutono bahwa “keberadaan FKUB 

masih menjadi tantangan dan program kerja tahun 2023 selain mengurangi biaya 

karena sebelumnya hanya dilakukan di hotel, tahun 2022 menggunakan aula kecamatan 

dan selanjutnya akan diselenggarakan di lorong wisata kuran lebih 500 lorong yang 

ada di Kota Makassar, efektifitas lebih mengurasi biaya serta merata dan bersentuhan 

langsung dengan masyarakat di lorong mengajak berdialog, berdiskusi, 
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mensosialisasikan, tugas, peran serta fungsi FKUB Kota Makassar dan menggiatkan 

pemahaman perkuatan keimanan moderasi beragama.”175 

3. Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan Umat 

FKUB sebagai salah satu lembaga pemberdayaan keagamaan yang konsen 

terhadap pembangunan kerukunan umat beragama.176 Setiap penganut agama harus 

memahami bahwa kerukunan yang dibangun antar umat beragama mampu hidup saling 

berdampingan, walaupun berbeda tetapi tidak saling menjatuhkan dan menganggap 

dirinya paling benar, melainkan membangun kehidupan yang rukun dan damai dalam 

bingkai persaudaraan.177 

Upaya membangun kerukunan dengan menyentuh masyarakat, mengajak 

berdialog, berdiskusi, dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan agar 

masyarakat paham arti pentingnya FKUB dalam menjaga kerukunan. FKUB memiliki 

program sosialisasi penguatan moderasi beragama, berawal dari tahun 2021 kegiatan 

yang hanya dilakukan dengan anggota FKUB saja, lalu kemudian pada tahun 2022 

bersentuhan langsung oleh masyarakat yang bukan anggota FKUB saja. Melainkan 

ormas agama dan tokoh masyarakat di 14 Kecamatan.178  

Gambar X 

 
175Ervan Sutono (32 tahun), Wakil Bendahara FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 

2023.  
176Syamsudduha Saleh (72 tahun), Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Umat FKUB, 

Wawancara, Makassar, 06 Januari 2023.  
177Darwis Muhdina (70 tahun), Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Umat FKUB, 

Wawancara, Makassar,3 Februari 2023.  
178Ervan Sutono (32 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
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Sosialisasi Moderasi Beragama Bagi Agen Perubahan Perkuatan Keimanan 

Umat Pada Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi dan penyuluhan perkuatan keimanan umat bagi puluhan masyarakat 

lorong wisata dari delapan kelurahan di Kecamatan Wajo dilaksanakan di Aula Kantor 

Camat Wajo, Rabu, 24 Agustus 2022. Prof Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa 

penyuluhan moderasi beragama bagi agen perubahan perkuatan keimanan merupakan 

program yang dilaksanakan bersasis lorong wisata dengan upaya FKUB kota Makassar 

dalam mendorong lahirnya agen-agen perubahan dan penanaman nilai-nilai kehidupan 
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toleransi dalam masyarakat, khususnya antar dan inter umat beragama yang kemudian 

diterapkan dengan kehidupan masyarakat di lorong wisata.179 

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan eksistensi FKUB di Kota Makassar 

yang demikian kurang paham akan arti, fungsi dan peran FKUB dalam kehidupan 

masyarakat. FKUB dalam hal ini sebagai tugas utamanya menjadi penyambung 

masyarakat agar menerima pendirian rumah ibadah yang minoritas. Upaya yang 

dilakukan baik dalam hal kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. salah 

satunya dengan mensosialisasikan moderasi beragama. Adanya pemahaman moderasi 

beragama sebagai pencegahan kesalahpahaman masyarakat dalam beragama.  

FKUB Kota Makassar bekerja sama dengan pemerintah dalam membumikan 

pemahaman moderasi beragama bagi pemeluk agama yang ada di Kota Makassar. 

Bentuk kerja sama yang terjalin agar membangun kerukunan, kedamaian, 

menyelesaikan perkara dan penghindaran konflik. Pemerintah fokus merawat lorong 

lalu kemudian FKUB fokus bagaimana terbangun kerukunan dalam lorong. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh FKUB melakukan berbagai forum dalam membangun 

sebuah dialog dengan melakukan sosialisasi penguatan moderasi beragama.  

Melakukan sosialisasi sebagai upaya penghindaran kesalahpahaman antar 

masyarakat. Sebagian orang terkadang menganggap bahwa pemahaman makna 

moderasi agama padahal moderasi beragama yakni interaksi antar umat 

manusia terjalin satu sama lain dan tugas utama FKUB menjalin kerukunan.180 

 
179Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023  
180Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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Salah satu sub moderasi beragama adalah toleransi. Upaya untuk mendorong 

lahirnya toleransi ialah dengan melakukan sosialisasi dengan memperkenalkan urgensi, 

fungsi dan peran FKUB kepada masyarakat. Upaya sosialisasi mencakup seluruh 

wilayah Kota Makassar, baik di tingkat kecamatan, kelurahan. Bahkan upaya program 

FKUB tahun 2023 melakukan sosialisasi hingga ke dasar lorong.  

Moderasi beragama marak digaungkan dan disosialisasikan agar mencegah 

terjadinya kekerasan atas nama agama, beberapa tahun terakhir dengan mudah kita 

melihat terkait larangan beribadah, pendirian tempat ibadah. Memberikan pemahaman 

dan berdialog dengan masyarakat akan pentingnya moderasi beragama dalam menjaga 

kerukunan.181 Efektifitas kegiatan FKUB yang menjadi barometer ialah memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait program yang dilakukan dengan melakukan 

sosialisasi, keberhasilan FKUB dalam penyadaran masyarakat terhadap pemahaman 

toleransi, dan ketika masyarakat saling memahami dan menanamkan toleransi sehingga 

terjalin hidup rukun dan damai dalam sebuah lingkungan.182    

Sosialisasi sebagai bentuk upaya agar anggota FKUB dan tokoh agama serta 

tokoh masyarakat mampu saling berinteraksi dalam menyampaikan keinginan 

mereka. Mensosialisasikan penguatan moderasi beragama dengan turun 

langsung dilorong dengan tujuan agar FKUB mampu berdialog secara langsung 

dengan masyarakat. selain itu, pemahaman moderasi beragama dapat diketahui 

dan dipahami oleh masyarakat. Ibarat aliran darah yang mengalir, urat-urat 

semua lancar sehingga semua berjalan dengan sehat. Apabila moderasi 

beragama buntun di lorong-lorong maka akan memicu masalah ke atas.183 

 
181Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 januari 2023.  
182Ervan Sutono (32 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023.  
183Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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Pemahaman moderasi beragama sebagai jalan tengah bersikap adil dan 

berimbang. Umat manusia mempraktikan kehidupan yang tidak berlebih-lebihan dalam 

hal beragama, sebagai contoh beragama yang berlebihan ketika seseorang pemeluk 

agama mengafirkan saudaranya sesame pemeluk agama yang hanya karena perbedaan 

paham keagamaan, padahal hanya Tuhan yang tahu apakah sudah masuk kategori kafir 

atau tidak. Seseorang yang juga gemar menghina dengan sengaja figure atau simbol 

suci agama, kasus tersebut sudah terjebak dalam ekstremisme yang tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip moderasi beragama. 

Salah satu contoh lainnya yang terjadi di Gereja Katedral yakni pelaku yang 

melakukan bom bunuh diri dan menganggap dirinya benar karena melakukan jihad 

bersama sepasang suami istri di gereja minggu, 28 Maret 2021, sedangkan penganut 

agama Kristen sedang melakukan ibadah. hal tersebut merupakan tindakan ekstrem 

yang dapat memicu konflik atas nama agama.  

Contoh lainnya ketika agama Non Muslim melakukan perayaan dan 

mengundang penganut agama lainnya, secara tidak langsung menyuguhkan makanan 

atau minuman. Terkadang pemahaman masyarakat bahwa makanan atau minuman 

yang di suguhkan haram untuk dimakan. Justru sebaliknya, ketika masyarakat mengerti 

paham agama dan memperaktikkan dengan baik serta mengerti adanya sikap moderat 

dan saling menghormati tidak akan merusak keyakinan seseorang, justru sebelum 



128 

 

128 

 

penganut agama non-Muslim mengundang mereka, bentuk dan seperti apa yang harus 

mereka berikan.184  

Seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram 

menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau 

merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem 

lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa.  

Hal tersebut merupakan sikap yang tidak bisa dibenarkan, bersikap moderat cukup 

dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus 

mantap dengan kepercayaan - nya, tidak perlu menggadaikan keyakinan.  

Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia 

melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan 

Ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi 

beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan 

kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Jika seseorang atas nama ajaran 

agama, misalnya, melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan 

martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, 

itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau 

ekstrem.  

 
184Darius Allo (60 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 5 

Februari 2023. 
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Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai 

fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung 

tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari 

langit ke bumi ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran 

agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan 

itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrem atas nama. agama yang berakibat 

menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang tak 

bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa 

dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai 

saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara 

seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di 

samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan, dalam situasi 

tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektifitas keagamaannya.   

Memberikan pemahaman kepada semua kalangan masyarakat, baik dalam hal 

berdialog dengan tokoh agama, intern dan antar umat beragama yang hidup 

berdampingan dengan masyarakat di Kota Makassar. Menjangkau semua lorong wisata 

agar tidak ada aliran yang buntu. Mensosialisasikan pemahaman moderasi beragama 

ke semua lorong yang ada di Kota Makassar. Karena apabila lorong buntu maka akan 

mengakibatkan persoalan atau memicu masalah. Adapun program yang dilakukan oleh 

anggota FKUB dalam sosialisasi sebagai upaya penguatan moderasi beragama, ialah 

sebagai berikut:  
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Gambar XI 

Koordinasi dan Sosialisasi Mekanisme Pendirian Rumah Ibadah di Pulau 

Barrang Lompo Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2021 FKUB Kota Makassar menyelenggarakan sosialisasi 

penguatan moderasi beragama di Pulau Barrang Lompo, 13 Oktober 2021 Kota 

Makassar. FKUB bekerja sama dengan Kementerian agama dan pemerintah Kota 

Makassar dengan memberikan materi terkait kebijakan pemerintah kota tentang 

penguatan moderasi beragama, kebijakan kementerian agama tentang pendirian rumah 

ibadah di Kota Makassar, pemetaan rumah ibadah dalam wilayah Kecamatan 

Sangkarrang serta prosedur pendirian rumah ibadah.185   

 
185Harianto (22 tahun), Staf Sekretariat FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023.  
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Membumikan sikap moderasi beragama bagi generasi muda khususnya 

millennial sebagai upaya membangun sikap sadar kemajemukan bangsa, sehingga 

penerus bangsa terhindar dari sikap intoleran, radikal dan sikap ekstrem. Karena salah 

dalam membangun karakter generasi penerus dapat menjadikan bangsa ini terjerumus 

dalam kehancuran. 

Sinergi dan kolaborasi dengan pemuda mampu menghilangkan terjadinya 

konflik. Temuan akibat peristiwa di Kota Makassar saat ini, sering terjadi penculikan 

anak, begal, perampokan, narkoba, pergaulan bebas yang terjadi oleh kalangan muda. 

Apalagi masyarakat Kota Makassar memiliki potensi dalam menimbulkan konflik 

karena keberagaman masyarakat yang berasal dari berbagai aliran dan agama. 

Keberagaman merupakan daya tarik yang sangat efektif untuk mempelajari toleransi, 

kerja sama, kebersamaan.186  

Kemajemukan masyarakat terlihat dalam beberapa kategori, diantaranya: 1. 

Perbedaan agama/keberagaman, 2. Keragaman etnik, 3. Keragaman bahasa, 4. 

Ketaragaman tradisi, 5. Perbedaan jenis kelamin dan gender, dan 6. Perbedaan 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Padahal jika melihat dan memehami 

secara mendalam arti keragaman agama dan keberagaman paham keagamaan 

merupakan sunnatullah.187 

 
186Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
187Syamsyudduha Saleh (72 Tahun), Anggota Bidang Sosialisasi & Pemberdayaan FKUB, 

Wawancara, Makassar, 6 Januari 2023. 
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Selain melakukan sosialisasi dan upaya membangun dialog FKUB juga 

memiliki Forum Grup Discussion (FGD) pada tanggal 2 Desember 2021 terkait tema 

yang di angkat ialah mekanisme dan prosedur pendirian rumah ibadah. peserta kegiatan 

FGD ini berjumlah 25 orang yang berasal dari camat se-Kota Makassar, Lurah dan 

Majelis Agama, serta Ormas se-Kota Makassar. Adapun materi yang bahas, antara lain: 

1. Kebijakan pemerintah Kota dalam pendirian rumah ibadah di Kota Makassar, 

kebijakan penetapan izin peruntukan lahan dan fasilitas bangunan di Kota Makassar, 

pokok kebijakan pelayanan satu pintu pemerintahan Kota makassar, Kebijakan 

kemenrian agama dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah dan standar 

pelayanan penerbitan rekomendasi dalam pendirian rumah ibadah berdasarkan 

peraturan bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.188 

Program FGD tentang prosedur dan mekanisme pendirian rumah ibadah, 

bertujuan untuk: 1. Meningkatkan dan menguatkan pemahaman seluruh pengurus 

FKUB tentang mekanisme pendirian rumah ibadah sesuatu peraturan yang berlaku, 2. 

Program FGD diselenggaralan FKUB dengan menghadirkan seluruh lurah, camat 

sekolata makassar dan majelis agama untuk disosialisasikan kepada warga dan 

jemaahnya masing-masing. 3. mengundang institusi atau lembaga terkait seperti media 

sisak dan press untuk menyebarluaskan kepada masyarkat terkait pentingnya prosedur 

dan mekanisme pendirian rumah ibadah dan 4. Diselenggarakan pemerintah sebagai 

 
188Harianto (22 tahun), Staf sekretariat FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023.  
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fasilitator, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab 

menyiapkan agar memiliki potensi dari aspek materi maupun metodologi.189 

Program yang dilakukan oleh anggota FKUB sebagai upaya menghindari 

konflik, menjalin kerukunan, membangun kedamaian dan kehidupan yang aman. 

Memberikan pemahaman eksistensi FKUB dalam pendirian rumah ibadah. efektifitas 

penanganan masyarakat ketika sedang mengalami masalah dilapangan. Sejatinya 

konflik bisa ditangani ketika mengatur dan mengelola sebaik mungkin mekanisme 

sesuai dengan ketentuan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006. 

Melakukan sosialisasi sebagai strategi penguatan moderasi beragama di Kota 

Makassar, antara lain Peran pemerintah secara aktif; Pemberdayaan FKUB dan Ormas 

Keagamaan serta Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Agen Lorong 

Wisata, Perkuatan Keimanan Umat melalui pendidikan informal (program Jagai 

ana’ta), pendidikan formal (penajaman kurikulum moderasi beragama), dan 

pendidikan non formal (pengajian berbasis lorong wisata), dan Peningkatan wawasan 

kebangsaan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal. 

Menurut bapak Hasan Pinang penting menanamkan makna paham moderasi 

beragama sejak dini bagi kalangan anak-anak, menanamkan makna perbedaan adalah 

kemajemukan masyarakat yang tidak bisa ditolak. Karena saya pernah mendengar anak 

 
189Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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dari teman saya ketika melihat simbol salib dan melihat gereja merasa ketakutan dan 

mengatakan dosa.190 

Meningkatnya perkembangan teknologi dengan memilah dalam menggunakan 

media sosial, bagi generasi muda perlu untuk menuntut ilmu, menanamkan makna adil 

dan berimbang sejak masa kanak-kanak. jika melihat adanya peristiwa baik dalam hal 

sosial atau atas nama agama. pokok agama yang harus dibela secara teguh, dan mana 

wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda, seorang umat beragama harus 

mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari 

ilmu melalui guru atau sumber yang tepercaya.    

Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang 

memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan luas akan 

menghantarkannya menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena 

untuk dapat berdiri di tengah seorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada 

di ujung ekstrem kiri dan ujung ekstrem kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu 

tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya dapat menjerumuskan 

seseorang pada sikap ekstrem dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi 

dirinya saja. 

Seorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak 

baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah 

 
190Hasan Pinang (49 tahun), Bidang Pendirian Rumah Ibadah FKUB, Wawancara, Makassar, 

27 januari 2023 
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keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, dan harus 

mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan 

sikap berbudi. Dengan begitu, maka seorang yang moderat dalam beragama akan 

senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, 

dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsisten berada di 

tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespons situasi dengan 

cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi 

syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana dan berhati-hati. 

Berdasarkan hal tersebut urgensi moderasi beragama adalah upaya 

mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, 

yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. 

Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab 

sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu 

sendiri. dalam hal ini FKUB menjalin koordinasi antara semua pihak baik dengan 

pemerintah, Kesbangpol, kementerian agama, dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat 

4. Bidang Humas dan Kerja Sama 

Keberadaan FKUB di Kota Makassar merupakan salah satu sub sistem 

kelembagaan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan Kota Makassar. Bidang Humas dan kerja sama sangat efisien terkait 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan FKUB Kota Makassar. Setiap kegiatan yang 
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dilakukan oleh FKUB bidang Humas dan kerja sama bertanggung jawab dan 

mengakomodir keberlangsungan kegiatan, seperti terselenggaranya program 

sosialisasi, pendirian rumah ibadah dan rapat kerja yang dilakukan oleh FKUB.191 

Pada tahun 2021 melakukan agenda kegiatan musyawarah dalam bentuk 

sosialisasi dengan melibatkan semua unsur penguatan kerukunan umat beragama di 

Kota makassar, sekaligus mengevaluasi sejumlah program yang telah dilakukan untuk 

memperbaiki kinerja organisasi di masa yang akan datang. Sebagai bidang Humas dan 

kerja sama bertanggung jawab sebagaimana konsep triologi kerukunan yakni menjaga 

komunikasi antar intern agama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan 

pemerintah.192 

FKUB sering dilibatkan dalam hal atau peristiwa apapun, hampir semua 

kegiatan seperti halnya kepolisian, pemerintahan FKUB terlibat. Sebagai contoh dalam 

hal hari-hari besar atau akhir tahun saja tiap hari FKUB terlibat. Persoalan ketertiban, 

toleransi, pelaksanaan hari-hari besar. Bulan 7 dan 8 tahun 2022 FKUB bersama densus 

88 untuk mengetigasi terjadinya aliran yang terjadi. Bahkan densus 88 mengatakan 

mencurigai aliran yang ada di wahdah. Sedangkan wahdah ada dalam anggota FKUB 

yang kemudian tidak ada persoalan antara wahdah, aliran wahdah seringkali bergabung 

atau menghadiri acara umat lain bahkan Agama lain.193  

 
191Arifuddin ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
192Usman Sofyan (42 tahun), Anggota Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan Umat FKUB, 

Wawancara, Makassar, 15 Januari 2023.  
193Muhammad Qasim (53 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023.  
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Pentingnya membangun dialog antar umat, sehingga tidak ada rasa curiga atau 

kesalahpahaman. Keberadaan lembaga seperti wahdah, istiqamah, hidayatullah, bukan 

untuk dicurigai melainkan rasa kecurigaan akan meredam jika berdialog. 

Sesungguhnya negara tidak melibatkan mereka, sedangkan mereka telah berbuat untuk 

negara membantu negara mendidik. Perbedaan bukan sebagai hal yang mencurigakan. 

Bukan berarti orang lain berbeda lantas mencurigai orang lain. Justru hal tersebut dapat 

memicu persoalan. Mencurigai tanpa mencari tahu dengan berdialog dengan orang nya 

secara langsung mampu meredam dan menyelesaikannya permasalahan.  

Mengupayakan berdialog terlebih dahulu jangan mendengarkan secara sepihak, 

karena kasus yang ada di makassar terkait teroris adalah sindikat. Bahkan kasus 

tersebut sudah tidak di ungkap kembali. Saat ini yang tengah dihadapi oleh 

FKUB terkait pendirian rumah ibadah, baik pembangunan baru atau 

renovasi.194 

 

Lebih lanjut ketua FKUB Kota Makassar mengatakan bahwa Dinamika 

kehidupan masyarakat Kota Makassar di tengah pluralitas agama dan keragaman 

paham keagamaan yang terus bergerak perlu mendapat perhatian agar tetap berada 

pada jalur dan alur yang tepat, tanpa menimbulkan masalah bagi percepatan kemajuan 

bangsa; Untuk memelihara kerukunan umat beragama, pemahaman akan pentingnya 

“Moderasi Beragama” (bukan moderasi agama), sebagai antitesa atas sikap 

ekstremisme, takfiri dan tindakan terorisme versus liberalisme, pluralisme dan 

relatifisme beragama serta mencanankan tahun 2022 sebagai tahun “TOLERANSI”. 

Oleh karena itu FKUB menetapkan salah satu program prioritas yang disebut dengan 

 
194Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.  
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Perkuatan Keimanan Umat agar masyarakat tidak terkotak-kotak meskipun beragam 

agama dan suku bangsa.195  

Membumikan moderasi beragama sebagai upaya perkuatan keimanan umat 

adaptif terhadap budaya lokal, pentingnya nilai-nilai budaya tentang moderasi 

beragama, diantaranya: 

1.) Makassar: Sikatutui 

2.) Bugis: Puang SewwaE, mubbulo sibatang, sipakatau-sipakalebbi, sipatuwo 

sipatokkong, mali siparappe, melalu sipakainge, pangngadereng dalam tudang 

sipulung, dll. 

3.) Toraja: Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarik Allo (negeri yang bulat seperti 

buan dan matahari); sikamali (saling merindu), rumah Tongkonan, dll. 

4.) Mandar: prinsip “mellete di atonganan” (meniti di atas kebenaran), 

“MALAQBI” (panutan), yakni malaqbiq pau (Cara bertutur kata) dan malaqbiq 

kedo (Baik gerak-gerik) serta malaqbiq gaug (Cara berperilaku yang 

baik/bersosialisasi). budaya sibaliparriq (kerja sama), dll. 

Kehidupan Umat Beragama dalam bingkai Moderasi Beragama, antara lain: 

1.) Rukun sebagai gaya hidup yang mengikat dan menghormati orang yang 

berbeda; 

2.) Dialog sebagai cara yang bermartabat dan jembatan dalam situasi konflik dan 

plural; 

 
195Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023.   
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3.) Trust sebagai wahana sikap saling mempercayai dan tidak saling mencurigai 

pada yang lain; 

4.) Empati sebagai wahana edukasi, mengetahui apa yang orang lain rasakan; 

5.) Toleran sebagai wahana menghargai dan menghormati kepada orang lain yang 

berbeda; 

6.) Cooperation sebagai wahana kerja sama antar umat beragama dalam bidang 

sosial dan kemanusiaan yang bersifat universal; dan  

7.) Rekognisi sebagai wahana pengakuan terhadap keberadaan agama lain yang 

hidup dalam satu wilayah, yakni Kota Makassar. 

Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, membangun kerukunan 

beragama bukan membangun peradaban sendiri, keterlibatan semua pihak dapat 

memicu terciptanya kerukunan dan kedamaian. Selain itu, FKUB menjalin relasi 

dengan sangat baik dan berkoordinasi dengan pemerintah kota makassar, kementerian 

agama, kesbangpol, kepolisian, kejaksaan, dan kodim membangun kota makassar agar 

lebih aman dan sejahtera.  

 

D. Implikasi FKUB dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Kota Makassar 

Masa Bakti 2020-2022 

1. Toleransi Umat Beragama  

Membangun budaya toleransi sebagai salah satu pilar penting dalam 

memelihara persatuan dan kesatuan antara rakyat dan bangsa. Implikasi toleransi 
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sebagai salah satu indikator moderasi beragama mampu menjawab kehidupan plural 

dalam masyarakat Indonesia khususnya wilayah Kota Makassar. Tanpa terwujudnya 

toleransi diantara berbagai suku, agama, ras dan bahkan golongan akan mudah 

terjadinya perpecahan dengan segala bentuk yang nantinya akan terjadinya.196  

Meminimalisir terjadinya konflik dengan mengajak masyarakat berdialog, 

melakukan kegiatan bersama, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 

Menurut ervan sutono bahwa ketika agama Kristen melaksanakan ibadah di hari raya 

natal atau hari raya paskah dan lain sebagainya, pihak dari agama Islam yang 

mengamankan jalanan dan sekitarnya. Selain itu pula ketika agama Konghucu dan 

agama lainnya merayakan hari imlek, kami mengundang masyarakat yang berbeda 

agama, dalam hal ini ketika pada tanggal 22 Januari 2023 bertempat di Phinisi Poin 

Mall di hadiri oleh seluruh anggota FKUB Kota Makassar.197 Perayaan Imlek bukan 

hanya di hadiri oleh anggota FKUB melainkan organisasi pemuda, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat serta FKUB provinsi bahkan aparat pemerintah juga turut andil 

dalam merangkul keberagaman.  

Budaya toleransi diartikan sebagai kondisi hidup yang mencerminkan suasana 

damai, tertib, tentram, sejahtera, menghormati, menghargai, tenggang rasa, gotong 

royong, sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila.198 Eksistensi FKUB 

 
196Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia, 1997), h. 8.    
197Ervan Sutono(32 tahun), Wakil Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Janurai 2023. 
198Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, h. 20  
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bukan hanya dalam pendirian rumah ibadah melainkan menjalin Kerjasama dengan 

pemuda, penyuluh agama, organisasi perempuan dan LAPAR sulsel mengadvokasi 

kebijakan terkait rendahnya kesadaran masyarakat menerima perbedaan. adanya 

kebijakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Penyebaran hoaks dan ujaran 

kebencian di medsos dalam 2 tahun terakhir ini. Dalam hal tersebut gencar 

mengupayakan mensosialisasikan, mengadakan pertemuan hingga membangun 

jejaring komunitas perdamaian toleransi, membentuk generasi muda lintas agama.199 

Penerapan budaya toleransi dalam lingkungan masyarakat mampu menjadikan 

manusia hidup berdampingan satu sama lain.  

Mengantisipasi timbulnya sebuah gerakan yang dapat memicu konflik, tidak 

terjadi hari ini bukan berarti tidak bisa terjadi di hari kemudian. Terlebih potensi yang 

ada di Kota Makassar karena seluruh gerakan, orang-orang penting yang bisa jadi 

pengendali ada di Makassar. Dalam hal ini FKUB mengupayakan dan 

mensosialisasikan “Peran FKUB dalam Rangka Penguatan Moderasi Beragama di 

Kota Makassar” pada tanggal 14 Juni 2022 di Hotel Sultan Makassar.200  

Pada tanggal 24 Oktober 2021 kegiatan yang dilakukan oleh anggota FKUB 

Dialog Kerukunan Pengarusutamaan moderasi beragama bagi penyuluh lintas agama. 

Sosialisasi penguatan kerukunan bagi perempuan lintas agama tingkat kota makassar, 

sosialisasi tersebut dihadiri oleh organisasi masyarakat dan setiap perwakilan majelis 

 
199Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
200Muhammad Qasim (52 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
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agama bertempat di Aula Kementerian Agama dihadiri oleh sejumlah 50 peserta. 

Pemahaman akan pentingnya pengarusutamaan moderasi beragama menyongsong 

tahun toleransi bagi stakeholder utama, upaya riel menangkal radikalisme, disamping 

kebijakan pemerintah kota tentang penguatan moderasi beragama di Kota Makassar 

juga memberikan pemahaman terkait prosedur tetap dalam penyaluran aspirasi umat 

dan pendirian rumah ibadah.201 

Salah satu contoh konkrit pemahaman kegamaan yang melibatkan perempuan 

dalam melakukan kehidupan sosial dan menempatkan serta memuliakan perempuan 

adalah agama. Setiap ajaran agama memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti 

dan tidak ada yang memperdebatkan, itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara 

memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama 

melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Contoh yang 

mudah terlihat misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrem membatasi 

aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk 

menuntut ilmu. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang 

kebebasan ekstrem bagi perempuan untuk beraktifitas sosial sehingga menyepelekan 

tanggung jawab mengurus keluarga. Amalan agama yang cenderung moderat, dengan 

memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya 

dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. 

 
201Harianto, (22 tahun), Staf Sekretariat FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023. 
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Selanjutnya pada tanggal 8 November 2021 Temu dialog pemuda lintas agama 

FKUB. Materi yang disampaikan diantaranya ialah kebijakan strategis pemerintah kota 

makassar dalam memelihara kerukunan umat beragama, lalu kemudian pemahaman 

peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama, peran strategis pemuda 

dalam memelihara kerukunan umat beragama, peran dan fungsi FKUB Kota Makassar 

dalam memelihara kerukunan umat beragama, urgensi kebijakan lokal dalam merawat 

kerukunan umat beragama oleh direktur eksekutif LAPAR kota Makassar, dan 

pembentukan wadah generasi muda FKUB Kota Makassar.202 

Penguatan kerukunan umat beragama bagi pemuda kota makassar sebagai 

upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dalam tingkat pemuda, sebab para generasi 

muda kemudian yang mampu menjaga kerukunan umat beragama Selain itu, Rasa 

persaudaraan antar umat sebagai upaya mendorong rasa nasionalisme dan 

pengutamaan ideologi Pancasila. Prof Arifuddin bahwa saat ini banyak dari anak muda 

yang sudah kehilangan rasa nasionalismenya. Apabila di abad 21 ini, pergaulan antar 

batas bangsa sudah sangat mudah dilakukan.203 

Hasil Wawancara Ervan Sutono, bahwa: 

Agama dan negara sama -sama memberikan jaminan dan hak untuk memilih 

keyakinan agama, serta larangan untuk tidak memaksakan orang lain masuk ke 

agama kepercayaan. Hal tersebut merupakan pijakan dasar bagi masyarakat 

untuk mewujudkan sikap toleransi sebagai upaya terciptanya kedamaian dalam 

keberagaman.204  

 
202Harianto (22 Tahun), Staf sekretariat FKUB, Wawancara, Makassar, 19 Januari 2023. 
203Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2023. 
204Ervan Sutono (32 tahun), Wakil Sekretariat FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 

2023.  
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Sependapat dengan hal tersebut Ibu Rosita selaku operator Kesbangpol kota Makassar, 

mengatakan: 

Dengan menanamkan toleransi yang kemudian di sosiaslisasikan FKUB 

sebagai penguatan moderasi beragama dari tahun 2021-2022 menjali tahun 

toleransi, mampu membuka, memberikan pemahaman bahwa bukan hanya satu 

agama saja yang ada di dunia ini, bukan pula satu aliran melainkan masyarakat 

kota Makassar bahkan Indonesua memiliki tingkat keberagaman tertinggi yang 

patut untuk di syukuri. Sebagai seorang muslim saya sebelum mengenal FKUB 

sempat berpikiran negative dengan agama lain. Justru sebaliknya saya lebih 

memahami dan mengenal arti pluralitas dalam beragama.205    

Budaya Toleransi dapat dibangun melalui Pendidikan toleransi, dengan upaya 

penanaman kesadaran pada setiap penganut agama diperlukan kesadaran pluralitas 

agama, kesadaran nasionalisme, kesadaran hak asasi manusia, kesadaran inklusivisme.  

2. Mempertahankan Toleransi Umat Beragama 

Mengukur sikap umat beragama di Indonesia terhadap konsep kerukunan 

tertuang dalam PBM No 8 dan 9 Tahun 2006 ialah toleransi antar umat beragama, 

kesetaraan antar umat beragama dan kerja sama antar umat beragama. Memabngun 

sebuah forum dan kerja sama antar pemerintah serta measyarakat dapat 

mempertahankan toleransi antar umat beragama. Berbagai aktor moderasi beragama di 

kota Makassar diantaranya pemerintah, FKUB, ormas kegamaan, tokoh 

masyarakat/tokoh agama, masyarakat termasuk agen lorong wisata.206 

Lebih lanjut Ketua FKUB Kota Makassar menjelaskan bahwa: 

 
205Rosita (31 tahun), Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 13 

Januari 2023.    
206Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar 11 Januari 2023.  
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Penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh FKUB Kota Makassar 

memiliki strategi yang sangat positif dan signifikan karena di dalamnya peran 

pemerintah secara aktif turut andil, pemberdayaan FKUB dan ormas keagamaan 

serta pelibatan Tomas dan Toga serta Agen lorong wisata. Perkuatan keimanan 

umat melalui Pendidikan informal (program jagai ana’ta), Pendidikan formal 

(penajaman kurikulum moderasi beragama), dan Pendidikan non formal 

(pengajian berbasis lorong wisata) dan terakhir sebagai peningkatan wawasan 

kebangsaan berbasis nilai kegamaan dan kearifan lokal.207  

FKUB melalui tugas, fungsi dan perannya dalam mengupayakan masyarakat 

untuk hidup damai dan rukun dengan mengajak masyarakat apabila ada kendala dari 

masyarakat perihal pembangunan rumah ibadah. masyakarat datang dan berkonsultasi 

dengan anggota FKUB. Mengajak masyarakat berdialog dan mencari solusi agar 

masyarakat mampu hidup saling berdampingan walau berbeda agama dan keyakinan. 

Karena sejatinya manusia adalah ciptaan tuhan yang memiliki sikap dan karakter yang 

berbeda serta perbedaan adalah warna yang akan menghiasi kehidupan agar menjadi 

pancaran yang bersinar jika bersatu dalam keberagaman. 

Berbagai prosedur yang dilakukan oleh masyarakat apabila ingin merenovasi 

bangunan, atau ingin mendirikan bangunan. Adapun 8 berkas yang diterima oleh 

FKUB, terdapat 5 berkas renovasi dan 2 surat permohonan, dan 1 surat sanggahan di 

Katimbang.208 Berbagai tahapan yang dilakukan masyarakat apabila ingin mendirikan 

sebuah bangunan, FKUB diutus oleh pemerintah bukan untuk mempersulit masyarakat 

melainkan mengajak masyarakat untuk lebih memahami arti keberagaman. Kesulitan 

hari ini akan mempermudah masyarakat dikemudian hari, selain itu mencegah 

 
207Arifuddin Ahmad (53 tahun), Ketua FKUB, Wawancara, Makassar 11 Januari 2023. 
208Muhammad Qasim (52 tahun), Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Januari 2023. 
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terjadinya konflik akibat persepsi masyarakat sehingga lahirnya aturan ini meredam 

berkembangnya konflik. 

Sikap intoleransi yang dimiliki masyarakat di Indonesia dengan beranekaragam 

budaya, adat, tradisi, serta suku dan agama mampu mempertahankan toleransi sehingga 

terciptanya kehidupan yang mampu menjadikan manusia sebagai berikut:   

a. Membangun Sikap Keterbukaan 

b. Membangun Kerja Sama Antar Pemeluk Bangsa 

c. Membangun Dialog antar umat beragama 

d. Berlapang dada 

e. Sikap hormat 

f. Suka rela 

g. Lembut dalam menerima perbedaan 

h. Menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita 

i. Berpikir positif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dilapangan, penelitian 

dipaparkan dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. FKUB terbentuk pada tahun 2006 berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8, FKUB 

Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada tahun 2007 sedangkan FKUB Kota 

Makassar terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) Kota Makassar adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat 

dan difasilitasi pemerintah terdiri dari majelis-majelis agama yang beranggotakan 

17 orang, berikut perwakilan majelis dari Agama Islam, Agama Kristen, Agama 

Protestan, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Konghucu. Dibentuk untuk 

mengajak para generasi tua dan muda menjalin kerukunan dan kedamaian. 

Terwujudnya FKUB sebagai wadah efektif dalam memajukan suasana kehidupan 

yang rukun dan damai bagi masyarakat Kota Makassar berdasarkan nilai-nilai 

luhur ajaran agama dan kearifan lokal  

2. Peranan FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama ialah mensinergikan 

perkuatan keimanan umat sebagai dasar moderasi beragama yang kemudian 

diterapkan melalui beberapa bidang sekaligus tugas dari FKUB ialah, bidang 

dialog dan penyerapan aspirasi (melakukan dialog dan menyerap aspirasi 
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masyarakat sebagai upaya membangun kerukunan dan kedamaian serta mencegah 

pemahaman yang sifatya ekstrem dan liberal), Bidang pendirian rumah ibadah 

(Sebagai upaya pencegahan konflik atas nama agama dalam hal mendirikan 

bangunan atau renovasi rumah ibadah), bidang sosialisasi dan pemberdayaan umat 

(Sebagai bentuk pemahaman akan pentingnya penguatan moderasi beragama 

untuk membangun harmoni kebangsaan serta eksistensi FKUB lebih intens 

diketahui oleh masyarakat), dan bidang humas dan kerja sama (Sebagai upaya 

membangun, membentuk  dan mendinamisasi kehidupan dan kerukunan umat 

beragama di Kota Makassar). 

3. Implikasi FKUB dalam mewujudkan moderasi beragama, terciptanya kerukunan 

dengan membangun budaya toleransi umat beragama. Budaya Toleransi dapat 

dibangun melalui Pendidikan toleransi, dengan upaya penanaman kesadaran pada 

setiap penganut agama diperlukan kesadaran pluralitas agama, kesadaran 

nasionalisme, kesadaran hak asasi manusia, kesadaran inklusivisme. Dan 

mempertahankan toleransi umat beragama melalui upaya membangun sikap 

keterbukaan, membangun kerjas sama antar pemeluk bangsa, dan membangun 

dialog.  

 

G. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis penulis eksistensi FKUB dalam mewujudkan 

moderasi beragama di Kota Makassar sangat terlihat melalui program yang diterapkan 

untuk menyebarluaskan penguatan moderasi beragama. Pemahaman makna 
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diharapkan mampu untuk lebih diterapkan oleh semua kalangan bukan hanya yang 

menjadi anggota forum agama atau organisasi melainkan masyarakat setempat 

memahami arti perkuatan keimanan dengan makna toleransi umat beragama. Penelitian 

ini diharapkan menjadi bahan bacaan , rujukan dan pijakan agar mampu mengetahui 

keberadaan peran, fungsi dan tugas FKUB. Lebih lanjut, tesis ini menjadi rujukan 

referensi yang bermanfaat sebagai pengembangan wawasan keilmuan di bidang 

keislaman.    
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