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ABSTRAK 

Nama :   Yulia Purnama 

NIM :   80100220086 

Judul Tesis :   Moderasi Beragama dalam Islam dan Kristen (Telaah 

Hermeneutik atas Ayat-ayat tentang Moderasi)   

 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep moderasi 

beragama dalam Islam dan Kristen, 2) Bagaimana pesan-pesan moderasi beragama 

dalam Al-Qur‟an dan Alkitab, 3) Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam Al-

Qur‟an dan Alkitab berdasarkan pemahaman hermeneutik.   

Jenis riset ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-

analisis. Penulis secara khusus menggunakan pendekatan hermeneutik yang berkaitan 

langsung dengan penafsiran sebuah teks dan bertujuan untuk mendapatkan makna 

teks dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi.  Data diperoleh melalui 

library research dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan 

menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan 

relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, konsep moderasi beragama 

dalam Islam adalah wasathiyah dan dalam Kristen adalah hukum kasih. Wasathiyah 

dalam Islam dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Yusuf al-Qardhawi yang 

memberi penafsiran sikap wasathiyah sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan, 

al-Ghazali menafsirkan sebagai keseimbangan antara dunia dan akhirat, al-Qurthubi 

mendefinisikan sebagai umat yang paling baik dan adil. Moderasi beragama dalam 

Kristen oleh Albertus M. Patty adalah kebajikan praktis yang berdasarkan 

pertimbangan moral-etis. Kedua, pesan-pesan moderasi beragama dapat dilihat dalam 

Q.S. al-Maidah [5]: 8, Q.S. al-Anbiya [21]: 107, Perjanjian Baru surat 1 Yohanes [4]: 

8-16, dan Perjanjian Lama Kejadian [12]: 1-9. Ketiga, telaah hermeneutik atas nilai-

nilai moderasi beragama khususnya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 adalah keadilan 

(ta‟adul) dan keseimbangan (tawazun), sedangkan dalam Injil Matius [22]: 37-40 

adalah nilai kasih. 
  Substansi dari konsep wasathiyah adalah keseimbangan yang meliputi 

keseimbangan antara keyakinan dan moral yang merupakan ekspresi dari sikap 

keagamaan individu atau kelompok tertentu, sedangkan substansi moderasi beragama 

dalam konteks kekristenan adalah hukum kasih. Aktualisasi akan pentingnya moderasi 

beragama perlu diterapkan sesuai dengan prinsip dan pesan-pesan yang terkandung 

dalam kitab suci, khususnya Al-Qur‟an dan Alkitab. Konsep moderasi beragama 

dalam Islam dan Kristen bukanlah tanpa landasan, sehingga penting untuk memahami 

pesan-pesan moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab melalui pendekatan 

komprehensif terhadap pemahaman kitab suci. Titik temu Islam dan Kristen tentang 

moderasi beragama terletak pada dimensi esoteris.  



 

xii 

 

ABSTRACT 

 

Name :   Yulia Purnama 

NIM :   80100220086 

Thesis Title :   Moderation among Islam and Christianity (Hermeneutic 

                            Study of Verses about Moderation) 

 

 

The main issues in this research were: 1) How is the concept of religious 

moderation in Islam and Christianity, 2) How are the messages of religious 

moderation in the Qur'an and the Bible, and 3) How are the values of religious 

moderation in the Qur'an and the Bible based on hermeneutics.   

This type of research a qualitative using the descriptive-analytical method. 

The writer specifically used a hermeneutic approach that was directly related to the 

interpretation of a text and aimed to get the meaning of the text by investigating every 

detail of the interpretation process.  Data were obtained through library research by 

quoting, adapting, and analyzing using content analysis of representative literature 

relevant to the issues discussed, then reviewing and concluding.  

The results of this study showed that first, the concept of religious moderation 

in Islam was wasathiyah, and in Christianity was the law of love. Wasathiyah in 

Islam was expressed by several clerics such as Yusuf al-Qardhawi who interpreted 

wasathiyah attitude as an effort to maintain balance, al-Ghazali interpreted as a 

balance between the world and the hereafter, al-Qurthubi defined as the best and 

fairest people. Religious moderation in Christianity by Albertus M. Patty is a 

practical virtue based on moral-ethical considerations. Second, the messages of 

religious moderation could be seen in Q.S. al-Maidah [5]: 8, Q.S. al-Anbiya [21]: 

107, the New Testament letter 1 John [4]: 8-16, and the Old Testament Genesis [12]: 

1-9. Third, a hermeneutic analysis of the values of religious moderation, especially in 

Q.S. al-Baqarah [2]: 143 is justice (ta'adul) and balance (tawazun), while in the 

Gospel of Matthew [22]: 37-40 was the value of love. 

The substance of the concept of wasathiyah was a balance that includes a 

balance between beliefs and morals which was an expression of the religious attitudes 

of certain individuals or groups, while the substance of religious moderation in the 

context of Christianity was the law of love. The actualization of the importance of 

religious moderation needs to be applied following the principles and messages 

contained in the holy book, especially the Qur'an and the Bible. The concept of 

religious moderation in Islam and Christianity is not without foundation, so it is 

important to understand the messages of religious moderation in the Qur'an and the 

Bible through a comprehensive approach to understanding the scriptures. The main 

point of Islam and Christianity on religious moderation lies in the esoteric dimension. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebhinekaan bangsa Indonesia yang meliputi ragam suku, bahasa, agama, dan 

budaya sejatinya mengikat kehidupan masyarakat. Kebhinekaan adalah dasar dari 

moderasi beragama, hidup dalam ragam perbedaan bukanlah sebuah pilihan, 

melainkan sebuah ketentuan yang mesti dijalani. Memilih menjalankan moderasi 

adalah seni hidup yang dipandu oleh kitab suci. Sebagaimana esensi dari moderasi 

adalah menemukan persamaan bukan mempertajam perbedaan.
1
 

Hubungan harmonis yang terjalin antar umat beragama justru masih 

menyisakan ruang antara “agamamu” dan “agamaku”. Hal tersebut lambat laun 

memberi jarak dan mempertajam perbedaan yang ada dan pada gilirannya melahirkan 

sikap menjaga kepentingan masing-masing kelompok hingga secara sadar atau tidak 

sadar menyebabkan adanya hitung-hitungan mayoritas dan minoritas. Sebagaimana 

yang dikutip oleh Abdullah A. Thalib terkait pernyataan Hamka Haq seorang guru 

besar Filsafat dan Teologi Islam Modern mengatakan: 

Prinsip agree in similarity justru mencoba membangun kedamaian dengan 

sebuah jembatan teologis yang dapat mempertemukan agama-agama dalam 

satu muara persaudaraan. Unsur-unsur persamaan yang dimiliki semua agama, 

kiranya semua agama dapat merasa berasal dari satu sumber yang sama, 

                                                 
1
Doli Alberto Sagala, “Principles and Characters of Religious Moderation in Christian 

Religious Education”, Didaskalia 3, no. 2 (Oktober 2022): h. 31. 
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merasa serumpun dari leluhur yang sama. Dengan kata lain, kita semua umat 

beragama adalah bersaudara, bukan hanya sekadar bersahabat.
2
  

 

Pengetahuan dan pemahaman tentang keragaman sangat penting karena sikap 

ekstrem dapat dipicu ketika seseorang tidak menghormati alternatif kebenaran lain 

yang bisa diterapkan. Sudut pandang yang moderat merupakan karunia untuk 

mewujudkan kerukunan baik intra maupun antar umat beragama. Gagasan moderasi 

erat kaitannya dengan toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, komitmen 

kebangsaan, serta akomodatif terhadap budaya lokal.  

Pengarusutamaan terkait moderasi beragama sangat penting, melihat realitas 

kekerasan, penindasan bahkan pembunuhan atas nama agama telah mewarnai 

perjalanan Islam dan Kristen. Konflik, kekerasan, bahkan ketidakadilan yang 

dilakukan atas nama agama menjadi semacam “sacred violence” atau “kekerasan 

suci”. Setiap umat beragama memiliki potensi untuk menjadi pelaku atas kekerasan 

tersebut.  

Kekerasan dan pembunuhan atas nama agama terus terjadi bahkan saat kita 

mengklaim memiliki peradaban yang sudah tinggi. Kasus bom bunuh diri di tiga 

gereja di Surabaya pada tahun 2018, yaitu gereja katolik Santa Maria Tak Bercela, 

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.3 

Pada tanggal 27 November 2020 terjadi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah. 

                                                 
2
Abdullah A.Thalib, Teologi Damai: Rekonstruksi Paradigmatik Relasi Kristen dan Islam 

(Cet.I; Yogyakarta: GENTA Press, 2016), h. x.   
3
Anang Sujoko dan Rosalina Bilqisth, “Framing Pemberitaan Bom Bunuh Diri di Tiga Gereja 

Surabaya di Vice.Com”, Journal of Educational and Language Research 1, no. 8 (Maret 2022): h. 

1104.  
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Berdasarkan tragedi tersebut, 4 orang menjadi korban jiwa, 6 rumah dan 1 rumah 

ibadah dibakar. Pelakunya merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur dari 

Poso, menjadikan ajaran agama sebagai instrumen untuk menjustifikasi tindakan 

kekerasan dan pembunuhan terhadap sesama manusia. Belum lama ini kasus bom 

bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Peristiwa 

tersebut terjadi saat umat Kristiani merayakan ibadah Minggu Suci Palma sebagai 

rangkaian masa pra-Paskah. Pelaku bom bunuh diri adalah sepasang suami istri yang 

masih muda, dari surat wasiat yang ditemukan terkuak bahwa motivasinya didasari 

ajaran dan keyakinan agama.4 

Hasil survei INFID (International NGO Forum on Indonesian Development ) 

bekerja sama dengan Jaringan Gusdurian terkait Persepsi dan Sikap Generasi Muda 

terhadap Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan tahun 2020 menghasilkan temuan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa motif penyerangan terorisme 

disebabkan oleh pemahaman ajaran Islam yang parsial. Mereka juga tidak meyakini 

perjuangan kelompok radikal untuk mendirikan negara berlandaskan syariat Islam, 

karena bagi mereka, syariat Islam hanya dapat diperjuangkan melalui jalan 

perdamaian. Meski demikian, ada perbedaan yang signifikan terkait jumlah 

responden yang setuju terhadap aksi terorisme. Survei pada tahun 2016 ditemukan 

6,2 % responden menyetujui aksi terorisme dengan alasan agar Islam tidak 

disepelekan dalam kehidupan sosial, akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan 

                                                 
4
Albertus M. Patty, Moderasi Beragama: Suatu Kebajikan Moral-Etis (Cet. II; Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2021), h. 3.  
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yaitu 0,9 %. Data tersebut menunjukkan bahwa teroris atau kelompok yang 

melakukan tindak kekerasan dengan alasan memperjuangkan Islam semakin 

kehilangan kredibilitasnya di mata generasi muda.
5
     

Penulis sepakat bahwa aksi terorisme merupakan akibat dari pemahaman yang 

parsial terhadap teks-teks agama. Tidak dapat diingkari bahwa pemahaman agama 

merupakan penyebab utama lahirnya gerakan radikalisme meskipun di sisi lain juga 

didukung oleh aspek sosial dan politik. Sebagian orang menjadikan teks-teks agama 

menjadi alat legitimasi terhadap tindakan kekerasan. Pemahaman literal dan parsial 

terhadap teks-teks agama tersebut dapat memicu kesalapahaman sebagai akibat dari 

wawasan yang sempit sehingga tidak mampu melakukan kontekstualisasi ajaran 

agama dalam realitas kehidupan.  

Terkait penafsiran kitab suci Al-Qur‟an, umat Islam tradisional mengandalkan 

penafsiran yang diberikan oleh ulama dari berbagai kecenderungan dan persuasi. 

Disharmoni kehidupan beragama dalam masyarakat ditimbulkan dari kesalahan 

dalam menafsirkan kitab suci Al-Qur‟an, khususnya pada aspek gramatikal dan aspek 

budaya. Ayat-ayat yang salah ditafsirkan pada umumnya terkait pengertian Islam, isu 

tentang non Muslim dan keburukan orang-orang kafir. Kesalahan dalam menafsirkan 

ayat-ayat tersebut dapat memicu lahirnya ideologi Islam garis keras yang 

                                                 
5
International NGO Forum on Indonesian Development dan Gusdurian, Survei Persepsi dan 

Sikap Generasi Muda terhadap Intoleransi dan Ekstremisme 2020 (Jakarta: INFID, 2020), h. 7.  
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mengakibatkan tindakan radikalisme dan konflik.
6
  Kekuatan destruktif konflik dari 

berbagai latar belakang dalam menegaskan kebenaran tafsir agama dapat menyentuh 

relung emosi terdalam setiap jiwa manusia. Padahal, alasan konflik itu terbatas pada 

klaim kebenaran penafsiran agama yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, 

bukan kebenaran hakiki yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha benar.
7
 

Tindakan radikalisme atas nama agama disebabkan oleh kegagalan dalam 

memahami substansi ajaran Islam. Upaya yang dilakukan untuk menangkal hal 

tersebut adalah menjaga keseimbangan antara kajian tekstual dan kontekstual dalam 

memahami Al-Qur‟an, menghindari formalitas keagamaan yang dangkal, serta 

beragama dengan lurus atau hanif dengan menampilkan wajah Islam yang rahmatan 

lil‟alamin.
8
 

Berkaitan dengan penafsiran Al-Qur‟an sebagian kelompok berpandangan 

bahwa teks-teks keagamaan baik yang sifatnya tekstual maupun kontekstual 

seharusnya diterapkan secara proporsional, sehingga orisinalitas ajaran agama Islam 

dapat terjaga.
9
Al-Qur‟an merupakan dasar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

saw. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban terhadap wahyu yang kita yakini, 

mulai dari mengimani sebagai kebenaran dari Allah swt., membacanya adalah ibadah, 

                                                 
6
Abdul Muta‟ali, “The Repercussion of Gramatically and Cultural Culpability of the Holy 

Qur‟an Translation to Religious Harmony in Indonesia”, Journal of Indonesian Islam 8, no. 1 (June 

2014): h. 59-60.  
7
Kementerian Agama, Moderasi Beragama (Cet. I; Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 6-7.  
8
Nanang Hasan Susanto, “Menangkal Radikalisme atas Nama Agama melalui Pendidikan 

Islam Substansif”, Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 1 (2018): h. 68.  
9
Hilmi Ridho, “Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi dalam Al-

Qur‟an dan Pancasila”, An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 1, no. 1 (2021): h. 75.   
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mempelajari isi kandungannya, memahami pesan-pesannya, mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari serta menyampaikannya melalui dakwah kepada orang lain 

dalam kerangka melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
10

 

Al-Qur‟an memiliki kandungan inspirasi berbagai keilmuan, baik itu kajian 

tentang eksakta, sosial maupun humaniora. Kandungan tersebut dapat berupa sinyal 

atau isyarat dan informasi tentang suatu realitas. Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip 

Mujamil Qomar, menegaskan bahwa ide Al-Qur‟an harus dilihat dari berbagai 

disiplin ilmu, karena merupakan ide yang relevan. Jika ditelaah dari berbagai keahlian 

akan tampak jelas bahwa kitab suci Al-Qur‟an mengandung banyak khazanah 

keilmuan. Ketika Al-Qur‟an  dijabarkan secara ilmiah, maka sangat mungkin lahir 

ilmu sosial Islam.
11

 Diperlukan kajian terhadap kandungan Al-Qur‟an dari berbagai 

bidang keilmuan guna memposisikan kalam Allah sebagai pedoman dan pengendali 

kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan ilmu. 

Pemahaman terhadap Al-Qur‟an perlu ditransformasikan dalam bentuk 

formula teoretis. Suatu kegiatan memahami kandungan Al-Qur‟an  lalu menyusun 

konsep-konsep teoretis berdasarkan pemahaman tersebut. Ayat-ayat Al-Qur‟an  

sebenarnya merupakan kumpulan pernyataan normatif yang perlu dianalisis dan 

diterjemahkan pada tataran objektif. Artinya, Al-Qur‟an  harus dirumuskan dalam 

bentuk struktur teoretis, sebab Al-Qur‟an  adalah kitab petunjuk yang menjadi sumber 

ilmu pengetahuan sehingga merumuskannya ke dalam konsep-konsep teoretis 

                                                 
10

Mujamil Qomar, Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif dalam 

Memajukan Peradaban Islam (Cet.I; Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 164.  
11

Ibid., h. 165. 
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memerlukan peran aktif dari para ilmuan. Berdasarkan sejarah intelektual umat 

manusia, banyak ditemui tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing yang berusaha 

merumuskan kondisi dan cara memahami yang akurat, tepat, layak dan benar. 

Berbagai teori, konsep dan disiplin ilmu secara khusus telah muncul untuk membahas 

bidang ini, satu diantaranya adalah studi hermeneutik. 

Pada dasarnya hermeneutik dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

menafsirkan berbagai bidang penelitian ilmiah, melihat sejarah pembentukan dan 

perkembangannya, peran terbesar hermeneutik adalah dalam bidang penelitian 

sejarah dan kritik teks, khususnya Alkitab. Pendekatan hermeneutik menarik bagi 

para peneliti akademis, kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filsuf dan 

teolog, terutama mereka yang mengkaji, memahami, dan menafsirkan teks kitab suci, 

misalnya Alkitab dan Al-Qur‟an.12 Pemahaman dengan mempertimbangkan konteks 

yang dipahami dan melacak apa saja yang memengaruhi pemahaman dan 

menghasilkan keragaman merupakan fokus dari hermeneutik. 

Kehadiran hermeneutik sebagai suatu metode penafsiran mengalami pasang 

dan surut, tidak sedikit yang menolak metode ini dengan berbagai alasan bahwa 

hermeneutik ini lahir dari tradisi kekristenan sebagai sebuah upaya untuk menafsirkan 

Alkitab yang sulit dipahami maknanya. Jika ditarik dengan situasi saat ini, mereka 

yang menolak hermeneutik jika dipakai dalam menafsirkan Al-Qur‟an  pada 

khususnya akan menghilangkan nilai kesucian dari Al-Qur‟an . Padahal, terdapat 

                                                 
12

Edi Susanto, Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.   
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perintah berpikir dalam Al-Qur‟an seperti yang terkandung dalam Q.S.al-Nahl [16]: 

12 sebagai berikut: 

                           

              

 
Terjemahnya: 

 

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan 

bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 

mengerti.
13

 

 

M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat di atas bahwa:  

 

Dia Allah, demi kemaslahatan makhluk menundukkan malam sehingga 

dijadikannya gelap agar kamu dapat beristirahat dan menundukkan siang 

menjadi terang-benderang agar kamu dapat bekerja dengan giat. Bahkan Dia 

juga menundukkan matahari yang dapat kamu manfaatkan kehangatan dan 

sinarnya dan bulan agar kamu mengetahui jumlah tahun dan perhitungan dan 

selanjutnya bintang-bintang ditundukkan pula dengan perintah-Nya untuk 

kemaslahatan kamu. Selanjutnya, dengan melihat posisi bintang-bintang itu, 

kamu mendapat petunjuk arah dalam kegelapan. Sesungguhnya penundukkan 

dan pengaturan itu, benar-benar terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan dan 

kasih sayang-Nya bagi mereka yang berakal, yaitu orang-orang yang 

memanfaatkan akal yang dikaruniakan oleh Allah swt.
14

 

 

Hermeneutik pada awalnya dikenal sebagai gerakan eksegesis di kalangan 

gereja dan kemudian mengalami perkembangan menjadi “filsafat penafsiran”. 

Hermeneutik digunakan untuk memahami kitab suci oleh agamawan. Pada awal 

                                                 
13

Kementerian Agama RI., Al- Qur‟an dan Terjemahannya  (Klaten: PT. Riels Grafika, 

2009), h. 268.  
14

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an (Cet.I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 545.  
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tradisi Kristen, Yesus yang dianggap telah wafat lalu kemudian bangkit lagi, juga 

menerapkan tafsir pada teks-teks Perjanjian Lama di mana tafsir tersebut 

dikategorikan hermeneutik karena Perjanjian Lama dipahami secara Kristiani dan 

hasilnya kemudian disebut sebagai Perjanjian baru.
15

 

Puncak perkembangan hermeneutik sebagai penafsiran terhadap kitab suci 

yaitu pada zaman reformasi agama Kristen. Pada saat itu terjadi perpecahan, 

golongan Protestan memegang prinsip sola scriptura (hanya kitab suci), berbeda 

dengan Katolik memegang prinsip tradisi dan kitab suci ditafsirkan dalam naungan 

tradisi. Pada masa inilah hermeneutik memegang peranan penting dan memiliki 

implikasi-implikasi sosial politik yang sangat luas. Beberapa aliran dalam agama 

Kristen mengembangkan bangunan teologisnya menurut prinsip-prinsip hermeneutik 

sehingga melahirkan perbedaan dalam tatanan sosio-religius mereka.
16

 

John C. Simon dalam bukunya Hermeneutics Today: Dari Hermeneutik 

Institusi ke Hermeneutik Ruang Publik menjelaskan bahwa: 

Penelaahan terhadap Alkitab merupakan salah satu tradisi khas dalam Gereja-

gereja Reformasi dan perlu dikembangkan terus menerus. Dasarnya adalah 

semboyan sola scriptura di mana posisi Alkitab sebagai satu-satunya sumber 

pengajaran Gereja yang benar. Semboyan tersebut menyiratkan penolakan 

Martin Luther terhadap peran Magisterium Gereja sebagai penafsir alkitab 

sejati. Baginya, bukan Magisterium melainkan Roh Kudus-lah penafsir sejati. 

Oleh karena itu, Magisterium tidak dapat menjadi penafsir tunggal dan tugas 

hermeneutik juga menjadi tugas pembaca, terutama oleh warga jemaat biasa.
17

 

 

                                                 
15

Fahruddin Faiz dan Ali Usman, Hermeneutika Al-Qur‟an: Teori, Kritik dan 

Implementasinya (Cet. I; Yogyakarta: Dialektika, 2019)  h. 9. 
16

Ibid., h. 10.  
17

John C. Simon, Hermeneutics Today: dari Hermeneutik Institusi ke Hermeneutik Ruang 

Publik (Makassar: Komojoyo Press & Pascasarjana STT Intim Makassar, 2021), h. xvii. 
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Hermeneutik menjadi penting dan dibutuhkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penafsiran dan dalam relasi manusia. Hermeneutik tidak 

hanya sebatas mengetahui, tapi juga memahami dan merasakan apa yang dialami oleh 

orang lain. Proses memahami bertujuan untuk menangkap makna yang 

mentransformasi hidup menjadi lebih baik. Mempelajari dan mengkaji hermeneutik 

dapat menjadikan kita lebih bijaksana dalam melihat realitas kehidupan. Sebagaimana 

yang terdapat dalam Perjanjian Lama kitab 1 Raja-raja [3]: 9:   

Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara 

untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan 

yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat 

besar ini?18 

 

Ayat di atas berkaitan dengan permintaan Salomo (putra Raja Daud) kepada 

Allah untuk diberikan hikmat. Ia berdoa memohon hikmat dan hati yang paham, 

Allah berkenan menjawab permohonannya. Hikmat adalah kunci utama dalam 

menemukan solusi dari permasalahan. Alkitab mengajarkan bahwa Salomo 

merupakan orang yang sangat berkhimat dan menjadi seorang pemimpin yang adil. 

Memperoleh hikmat tidaklah mudah, oleh karena Salomo merupakan raja yang selalu 

mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dengan kehendak Allah maka Salomo 

memperoleh hikmat. Allah menyatakan hikmatnya melalui karya ciptaan-Nya, 

melalui hukum-hukum alam yang mengelola ciptaan, dan hukum-hukum moral yang 

                                                 
18

Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab: 1 Raja-raja (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 

2014), h. 424. 
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menata kehidupan manusia. Hikmat tersebut dipakai oleh Salomo dalam mengatur 

pemerintahan kerajaan dengan baik, sehingga rakyat hidup dalam damai sejahtera.19 

Amanat Allah tanpa batas waktu dan secara konsisten relevan sebagaimana 

kita pahami dengan benar. Alkitab memiliki amanat yang dibutuhkan dalam 

mengetahui suatu pesan yang akan membuat suatu perbedaan di dalam hidup kita. 

Namun, tidak dapat diketahui tanpa adanya penafsiran, karena dengan penafsiran 

Alkitab merupakan cara untuk menemukan makna aktualisasi pesan di setiap zaman 

bagi para pembacanya. Tentu saja penafsiran tersebut harus berada dalam prinsip 

hermeneutik agar kiranya isi dari Alkitab dapat “diseberangkan” kepada masa kapan 

dan di mana dibaca.20 

Studi hermeneutik sebagai model pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat mengimbangi sikap eksklusif dalam beragama, sehingga memberi 

ruang terhadap lahirnya pembacaan baru yang berwajah humanis, pluralis, inklusif 

dan esoteris. Riset ini dapat menjadi bagian dari tangga pencarian wajah Islam dan 

Kristen yang relevan dengan karakter pluralitas di Indonesia. 

Tujuan di atas erat kaitannya dengan program moderasi beragama yang 

dirancang sebagai cara pandang dan sikap pada posisi tengah, bersikap adil, dan 

menghindari ekstremisme dalam pemahaman dan pengamalan agama. Kementerian 

Agama berupaya untuk memastikan bahwa moderasi beragama menjadi bagian dari 

                                                 
19

Denis Green, Pengenalan Perjanjian Lama (Jawa Timur: Gandum Mas, 2012), h. 97.  
20

A.A.Sitompul dan Ulrich Beyer, Metode Penafsiran Alkitab (Cet. XXII; Jakarta: PT BPK 

Gunung Mulia, 2017), h. 378-379.  
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cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional dan 

pengembangan sumber daya manusia.21
  

Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan 

pengamalan agama pada hakikatnya, yaitu penghormatan harkat, martabat, dan 

peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama pada hakikatnya ditujukan untuk 

membangun peradaban itu sendiri, sehingga agama tidak boleh digunakan untuk hal-

hal yang justru dapat merusak peradaban. Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan di atas, peneliti mengkaji terkait pembacaan kitab suci Al-Qur‟an  dan 

Alkitab melalui kacamata hermeneutik dalam hubungannya dengan ayat-ayat tentang 

moderasi beragama sehingga judul penelitian ini adalah Moderasi Beragama dalam 

Islam dan Kristen (Telaah Hermeneutik atas Ayat-ayat tentang Moderasi). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep moderasi beragama dalam Islam dan Kristen? 

2. Bagaimana pesan-pesan moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab? 

3. Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama berdasarkan Al-Qur‟an dan Alkitab 

melalui penafsiran secara hermeneutik atas ayat-ayat yang relevan? 

 

 

 

 

                                                 
21

Kementerian Agama, Moderasi Beragama, h. 112. 
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C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional 

  Peneliti menguraikan secara leksikal kata-kata yang dianggap penting agar 

tidak terjebak dalam interpretasi yang keliru dalam memahami judul tesis ini. 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, seperti moderasi beragama, 

Islam, Kristen, hermeneutik, dan ayat-ayat tentang moderasi. Istilah-istilah tersebut 

diformulasikan dalam satu rangkaian judul penelitian yaitu Moderasi Beragama 

dalam Islam dan Kristen (Telaah Hermeneutik atas Ayat-ayat tentang Moderasi), 

secara khusus penelitian dan telaah Ayat-ayat menggunakan pendekatan hermeneutik. 

1. Moderasi Beragama 

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengurangan 

kekerasan, penghindaran keekstreman.
22

 Kata moderasi berasal dari bahasa latin 

moderatio yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Kata 

tersebut juga dapat diartikan sebagai penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan 

kekurangan. Moderasi dalam bahasa Inggris, yaitu moderation yang mengandung 

pengertian average (rata-rata), core (inti), dan non-aligned (tidak berpihak).
23

 

Moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, 

dan karakter. Keseimbangan dapat dicapai dengan memperlakukan orang lain sebagai 

individu dan ketika berhadapan dengan institusi negara. Moderasi dalam bahasa Arab 

dipahami sebagai wasath atau wasathiyah yang sepadan dengan kata tawassuth 

(tengah-tengah), ta‟adul (adil), dan tawazun (berimbang). Wasathiyah berarti “pilihan 

                                                 
22

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

h. 1034.  
23

Kementerian Agama, Moderasi Beragama, h. 15.  
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terbaik”. Mereka yang menerapkan prinsip wasathiyah dijuluki wasith. Apapun kata 

yang dipilih, semuanya pada dasarnya merujuk pada makna yang sama yaitu 

keadilan, dalam hal ini memilih jalan tengah di antara pilihan ekstrem kiri dan 

ekstrem kanan.  

Beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menganut atau 

memeluk, mematuhi segala ajaran agama, taat kepada agama.
24

 Moderasi beragama 

berdasarkan buku pedoman yang disusun oleh Kementerian Agama RI adalah cara 

pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil, dan 

tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama juga dimaknai sebagai sikap 

beragama yang seimbang antara pengamalan agamanya sendiri (eksklusif) dan 

penghormatan terhadap pengamalan beragama orang lain yang berbeda keyakinan 

(inklusif).  

Berdasarkan definisi moderasi beragama di atas, penulis memfokuskan riset 

ini pada konseptualisasi ayat-ayat Al-Qur‟an dan Alkitab tentang moderasi beragama. 

Fokus riset ini mengkaji dan menganalisis pesan-pesan moderasi dalam Al-Qur‟an 

dan Alkitab atau secara teologis bagaimana Al-Qur‟an dan Alkitab menjelaskan 

tentang moderasi. Moderasi beragama bukanlah suatu konsep atau gagasan baru, 

substansi dari nilai-nilai moderasi beragama telah tertuang dalam Al-Qur‟an dan 

Alkitab.  Oleh sebab itu, riset ini akan mengulas lebih dalam nilai-nilai moderasi 

tersebut menggunakan telaah hermeneutik. 

 

                                                 
24

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 17. 
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2. Islam dan Kristen 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad saw.
25

 Islam adalah seperangkat ajaran yang mencakup tauhid 

dan keesaan Tuhan, sistem kepercayaan dan aturan yang mengatur segala aspek 

kehidupan manusia. Secara bahasa, makna-makna Islam adalah berserah diri, suci 

bersih, selamat, sejahtera, dan perdamaian.
26

 Ciri atau karakteristik fundamental 

Islam adalah konsepsi menyeluruh tentang perlunya perdamaian kehidupan manusia. 

Islam adalah agama yang diturunkan untuk membawa kedamaian. Segala bentuk 

terorisme dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam sebenarnya 

bertentangan dengan fitrah dasar misi damai Islam itu sendiri.  

Kristen adalah agama yang disampaikan oleh Kristus (Nabi Isa a.s).
27

 Bagian 

penting dari doktrin Kristen adalah iman kepada Yesus Kristus, dalam hal ini 

dikatakan beriman apabila di hatinya percaya seutuhnya kepada Yesus Kristus, sebab 

Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kristen juga dikenal sebagai agama cinta 

kasih atau damai, hal ini sesuai dengan istilah shalom  dalam Alkitab berarti sejahtera 

dan bebas dari bahaya.
28

 Kristen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kristen 

Protestan. Islam dan Kristen merupakan dua agama monoteisme yang dalam 

sejarahnya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Hal ini  dapat dilihat dari esensi 

kedua agama tersebut adalah kedamaian, dalam kaitannya dengan moderasi 

                                                 
25

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 601. 
26

Misbahuddin Jamal, “Konsep Islam dalam al-Qur‟an”, Al-Ulum 11, no. 2 Desember (2011): 

h. 283.   
27

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 820. 
28

Abdullah A.Thalib, Teologi Damai: Rekonstruksi Paradigmatik Relasi Kristen dan Islam, h. 

20. 
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beragama, tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian 

dalam menjalankan kehidupan.  

3. Telaah Hermeneutik 

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti 

“menafsirkan”, dan dari kata tersebut dapat ditarik kata benda hermeneia  yang 

berarti “penafsiran” atau “interpretasi” dan kata hermeneutes yang berarti penafsir 

atau interpreter.
29

 Istilah tersebut mengacu pada sosok mitologis yang bernama 

Hermea, yaitu seorang dewa yang ditugaskan untuk menerjemahkan pesan Yupiter 

yang menggunakan bahasa langit agar lebih mudah dipahami oleh manusia yang 

menggunakan bahasa bumi, sedangkan dalam pengertian lain hermeneutik adalah 

"proses menerjemahkan sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi pengetahuan dan 

pemahaman".   

Hermeneutik adalah sebuah disiplin filsafat yang memusatkan penelitian pada 

persoalan “understanding of understanding” (pemahaman-pemahaman) terhadap 

teks, terutama teks kitab suci yang berasal dari tempat, waktu, serta situasi sosial 

yang asing bagi pembaca.
30

 Hermeneutik berfungsi untuk to say (menyatakan) yaitu 

interpretasi dalam bentuk pemberitahuan, to explain (menjelaskan) merupakan 

interpretasi yang menekankan pada aspek pemahaman diskursif, dan to translate 

                                                 
29

E.Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1999), h. 23   
30

Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama da Krisis Modernisme 

(Jakarta: Paramadina, 1981), h. 181.  
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(menerjemahkan) merupakan bentuk khusus dari proses dasar interpretatif 

“membawa” sesuatu menjadi dapat dipahami.  

Secara khusus, kegunaan hermeneutik dalam penelitian ini yaitu sebagai alat 

bantu atau pisau bedah yang bertujuan untuk menangkap makna atau pesan-pesan 

terkait moderasi beragama dalam kitab suci Al-Qur‟an dan Alkitab. Pendekatan 

hermeneutik dapat mengantar manusia pada kesadaran diri untuk lebih terbuka pada 

fakta sosial dengan berlandaskan pesan-pesan dari kitab suci. Melalui pendekatan 

hermeneutik, teks-teks agama dapat dibaca secara komprehensif sehingga pesan-

pesan dalam kitab suci dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan sosial yang adil 

dan sejahtera.  

4. Ayat-ayat tentang Moderasi 

Ayat-ayat tentang moderasi dalam penelitian ini, yaitu yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan Alkitab yang mengandung kata atau makna tentang keadilan, kasih 

sayang, kelembutan, dan sikap tidak berlebihan. Beberapa ayat dipilih dengan 

mengacu pada beberapa rujukan dalam buku dan artikel jurnal sesuai dengan nilai-

nilai moderasi di atas baik yang terdapat dalam Al-Qur‟an maupun dalam Alkitab 

yang meliputi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.  
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D. Kajian Pustaka 

Tinjauan literatur dari penelitian terdahulu berperan membentuk kerangka 

berpikir dari penelitian ini. Penelusuran terhadap berbagai referensi yang memiliki 

relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini sangat penting dilakukan. 

Tujuannya, agar tidak terjadi pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Oleh karena itu, akan ditemukan sisi lain atau gap yang signifikan untuk diteliti dan 

dikembangkan. Beberapa referensi terkait, sebagai berikut:   

1. Penelitian yang ditulis oleh Apri Wardana Ritonga31 terkait “Konsep 

Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama bagi Generasi Milenial Berbasis 

Al-Qur‟an”. Metode yang digunakan adalah library research dan data 

penelitian diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku, artikel dan 

laporan ilmiah. Fokus penelitian yaitu mengeksplorasi nilai-nilai moderasi 

beragama yang terkandung dalam Al-Qur‟an. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada empat aspek konsep moderasi beragama dalam Al-Qur‟an yang 

meliputi, pesan keadilan, bersikap pertengahan, menjadi umat terbaik, dan 

berwawasan keilmuan yang luas. 

2. Tesis tentang “Pendekatan Hermeneutik dalam Menafsirkan Ayat-ayat 

Pluralisme Agama” yang ditulis oleh Imam Subarul Adzim32. Penelitian ini 

merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Kesimpulan 

                                                 
31

Apri Wardana Ritonga, “Konsep Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama bagi Generasi 

Milenial Berbasis Al-Qur‟an”, al-Afkar Journal for Islamic Studies 4, no. 1 (Februari 2021): h. 72-73. 
32

Imam Subarul Adzim, “Pendekatan Hermeneutik dalam Menafsirkan Ayat-ayat Pluralisme 

Agama”, Tesis (Jakarta: PPs Institut PTIQ Jakarta, 2021), h. 18. 
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penelitian yaitu bahwa dalam menafsirkan ekspresi manusia, baik berkaitan 

dengan hukum, karya sastra, maupun kitab suci memerlukan tindakan 

pemahaman historis. Ayat-ayat tersebut dianalisis makna universalnya dan 

ditafsirkan sesuai dengan konteks-historis bangsa Indonesia yang pluralistik. 

3. Penelitian yang berjudul “Principles and Characters of Religious Moderation 

in Christian Religious Education” yang ditulis oleh Doli Alberto Sagala33. 

Secara metode, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan penanaman nilai moderasi 

beragama dalam Pendidikan Agama Kristen . Hasil penelitian menemukan 

bahwa penanaman nilai moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Kristen 

didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan dan karakter moderasi 

beragama yang meliputi sikap kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. 

4. Penelitian terkait “Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih” oleh 

Efesus Suratman, dkk34. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah berbagai literatur yang 

berakitan dengan analisis teologis biblika tentang hukum kasih. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa agama tidak berfungsi sebagaimana 

semestinya, ajaran kasih tidak dilaksanakan dengan baik dan konsep 

                                                 
33

Doli Alberto Sagala, “Principles and Characters of Religious Moderation in Christian 

Religious Education”, Didaskalia 3, no. 2 (Oktober 2022): h. 31. 
34

Efesus Suratman, dkk., “Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih”, Prosiding 

Pelita Bangsa 8, no. 2 (Desember 2021): h. 81.    



20 

 

 

penegakan hukum kasih menjadi dasar dalam moderasi jalan  tengah yang 

dapat membangun kesadaran toleransi dalam kemajemukan. 

5. Tesis terkait “Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat 

Perennial” oleh Muhammad Asep Setiawan35. Metodologi penelitian ini 

adalah penelitian filsafat dengan menggunakan pendekatan historis faktual. 

Analisis data menggunakan metode deskriptif, kesinambungan historis, dan 

heuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi agama dalam perspektif 

filsafat perennial dapat dilihat dari sisi eksoterik dan esoteris. Filsafat 

perennial menggunakan kerangka berpikir inklusif kemudian memperluasnya 

untuk mencari titik temu antar agama. Pandangan ini memiliki kesamaan 

dengan visi moderasi beragama yang mencari jalan tengah (wasathiyah) di 

antara perbedaan yang ada. 

6. Penelitian tentang “Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-

Misbah: Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer” oleh Nur Huda, 

dkk.,
36

 merupakan studi literatur yang menampilkan analisis hermeneutika 

Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika digunakan sebagai pisau analisis, 

sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa Tafsir Al-Misbah dilatarbelakangi 

oleh situasi dan fenomena konflik yang terjadi pada saat itu. Sehingga, 

                                                 
35

Muhammad Asep Setiawan, “Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat 

Perennial”, Tesis (Lampung: PPs UIN Raden Intan, 2021), h. 19-20.    
36

Nur Huda, dkk., “Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: 

Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”, International Journal Ihya „Ulum Al-Din 22, no. 2 

(2020): h. 199.  
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dihasilkan konsep wasathiyyah yang bermakna adil, seimbang, dan toleran 

terhadap kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.  

7. Penelitian tentang “Konstruksi Pemikiran Moderasi Beragama Perspektif 

Hermeneutika Hadis” oleh Muhammad Sabri
37

. Pendekatan penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif dengan beberapa rujukan dari buku maupun artikel 

ilmiah. Teknik analisis data dilakukan dengan membaca, menganalisis secara 

kritis lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa hermeneutika hadis 

dapat diposisikan sebagai konstruksi pemikiran moderasi beragama, alasannya 

dalam hermeneutika hadis ditemukan proses berpikir kritis, berpikir secara 

komprehensif dan berpikir secara komparatif. 

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang secara  

khusus akan meneliti tentang moderasi beragama dalam Islam dan Kristen yang akan 

diuraikan melalui penelaahan atas ayat-ayat tentang moderasi. Penelitian ini akan 

membahas lebih dalam terkait hakikat moderasi beragama dalam Islam dan Kristen. 

Kemudian untuk sampai pada pemahaman yang komprehensif terkait moderasi 

beragama, maka peneliti akan mengkaji ayat-ayat tentang moderasi dalam Al-Qur‟an  

dan Alkitab yang selanjutnya akan diinterpretasi maknanya secara kontekstual 

melalui pendekatan hermeneutik. 

Menariknya, pendekatan hermeneutik menemukan posisinya yang strategis, 

sebagai sebuah disiplin kajian yang menggarap wilayah pemahaman dan penafsiran 

                                                 
37

Muhammad Sabri, “Konstruksi Pemikiran Moderasi Beragama Perspektif Hermeneutika 

Hadis”, Jurnal Ilmiah Al Mu‟ashirah 19, no. 2 (Juli 2022): h. 185.  
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manusia terhadap realitas hidupnya dalam aspek apapun, sejak awal hermenutik telah 

menimbang terkait pluralitas. Oleh karena itu, konteks dalam setiap horizon 

kehidupan manusia baik yang berada dalam tataran individu, sosial, budaya maupun 

politik sangat mempengaruhi pola pemahaman dan juga ekspresi hasil pemahaman 

tersebut. Penelitian ini akan memberikan kontribusi secara ilmiah maupun praktis 

untuk menguraikan moderasi beragama dalam Islam dan Kristen dan secara khusus 

mengidentifikasi ayat-ayat moderasi melalui pendekatan hermeneutik sebagai upaya 

dalam menciptakan kehidupan yang harmoni melalui pemahaman terhadap kitab suci 

keagamaan. 

 

E. Kerangka Teoretis 

Secara dinamis, kehidupan manusia mengalami perkembangan sesuai dengan 

kemajuan peradaban. Dinamika kehidupan tersebut tidak terlepas dari ruang dan 

waktu. Akibatnya, terjadi perbedaan manifestasi kebudayaan manusia antara satu 

kelompok dengan kelompok yang lainnya. Perbedaan tersebut melahirkan berbagai 

ekspresi kebudayaan seperti cara berpakaian, pola hidup, bahkan cara pandang. Itulah 

keragaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Keragaman itu penting sebagai 

sarana untuk melihat diri. Seperti yang dikemukakan oleh Nurman Said dalam 

bukunya Bingkai Teologi Moderasi Beragama: Menyemai Pesan Damai Agama-

Agama Bagi Kehidupan Bersama bahwa: 

Keragaman suku, budaya, dan agama masyarakat Indonesia merupakan 

anugerah yang tidak ternilai dari Sang Pencipta. Sejatinya, keragaman 

menjadi modal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, 
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keragaman tersebut di sisi lain berpotensi berubah menjadi malapetaka yang 

sewaktu-waktu dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Jumlah 

penduduk Indonesia yang banyak dengan kekayaan budaya menempatkan 

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat keragaman penduduk 

yang sangat tinggi.
38

 

 

 Tingkat keragaman yang tinggi di satu sisi menyebabkan problem dalam 

masyarakat seperti beberapa kasus kekerasan yang turut mewarnai sejarah panjang 

bangsa Indonesia yaitu penolakan terhadap Ahmadiyah, Syi‟ah, dan kelompok-

kelompok lain yang berbeda. Sikap eksklusif tersebut dalam masyarakat Muslim 

digambarkan oleh Armahedi Mahzar sebagaimana dikutip oleh Nurman Said bahwa 

ada tiga tipologi sikap eksklusif yaitu absolutisme, eksklusifisme, dan fanatisme. 

 Absolutisme ditandai dengan pemutlakan terhadap paham keagamaan sendiri 

atau biasa disebut dengan klaim kebenaran, eksklusivisme merupakan sikap yang 

enggan untuk berdialog dengan kelompok lain yang berbeda pemahaman, dan 

fanatisme merupakan sikap emosional dalam memegang dan menjalankan paham 

keagamaan sendiri.
39

 Kuatnya dorongan untuk menganut agama menjadikan setiap 

penganut agama memiliki potensi untuk bersikap fanatik terhadap doktrin keagamaan 

yang dianut. 

Manifestasi dari dorongan-dorongan untuk beragama menjadikan realitas 

sejarah bangsa Indonesia diwarnai dengan kehadiran berbagai macam agama, seperti 

perjumpaan antara Islam dan Kristen di Indonesia diwarnai oleh ketegangan. Pada 

masa orde baru terjadi demonstrasi besar-besaran, panggung politik berubah dan 

                                                 
38

Nurman Said, Bingkai Teologi Moderasi Beragama: Menyemai Pesan Damai Agama-

Agama Bagi Kehidupan Bersama (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 59-60.  
39

Ibid., h. 67. 
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bergerak menuju struktur baru yang belum jelas, baik pemimpin Islam maupun 

Kristen mengambil bagian dalam perkembangan ini. Sangat disayangkan bahwa 

perkembangan politik dan sosial selama masa transisi ini tidak membantu dalam 

menjaga keharmonisan antara kedua kelompok agama. Islam dan Kristen pada 

awalnya berada pada perahu yang sama dengan tentara untuk berperang melawan 

komunis dan berbagai manfaat kebangkitan agama setelahnya. Saat komunis 

mengalami kekalahan, kedua kelompok agama tersebut akhirnya terjebak dalam 

konflik.
40

 

Setelah Indonesia merdeka, tidak mudah membangun kepercayaan antara 

agama Islam dan Kristen. Perjumpaan konfrontatif antara keduanya di masa itu 

seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang diwariskan. Sejarah kelam  tersebut akan 

menimbulkan banyak luka di masa yang akan datang jika diteruskan ke generasi 

berikutnya. Baik agama Islam maupun Kristen telah menjadi agama pribumi di tanah 

air Indonesia. Prioritas utama bangsa ini adalah mewujudkan kepedulian bersama 

sebagai manusia-manusia beragama dalam menghadapi dan memberikan solusi 

terhadap permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat. Kreatifitas diperlukan 

dalam mewujudkan situasi dan hubungan Islam dan Kristen yang tidak lagi eksklusif 

melainkan toleransi.
41

  

                                                 
40

Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia‟s New Order 

(Leiden: Amsterdam University Press, 2006), h. 21.  
41

Indo Santalia, Ilmu Perbandingan Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2012 ), h. 

133-134.  
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Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup meletakkan dasar-dasar dalam bertoleransi. 

Konsep toleransi tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan memberikan arah 

kepada seorang muslim tentang keharusan berinteraksi dengan sesama muslim dan 

dengan sesama manusia. Al-Qur‟an  yang diturunkan oleh Allah swt., kepada Nabi 

Muhammad saw., tidak selamanya hadir dalam visi dan verbal yang jelas. Di satu sisi 

dalam Al-Qur‟an terdapat pesan-pesan yang sangat jelas dan di sisi lain ada yang sulit 

diartikulasikan. Hal itulah yang menyebabkan Al-Qur‟an  membuka peluang adanya 

perbedaan pemahaman sehingga melahirkan aliran-aliran teologi yang berbeda-beda, 

selain itu faktor lainnya adalah Al-Qur‟an  mendorong penggunaan akal oleh pemikir 

yang masing-masing memiliki sudut pandang dan kapasitas yang berbeda.
42

 

Tidak hanya Al-Qur‟an yang mendorong penggunaan akal, Alkitab yang 

berintikan firman Allah memiliki kedudukan lebih tinggi dari gereja dan seluruh 

hirarki peraturan lainnya. Terkait kedudukannya itu, Alkitab menjadi sumber 

pengajaran tertinggi dalam sikap, karakter, dan tindakan Kristus. Alkitab tidak lepas 

dari aktivitas membaca (reading) dan menafsir (interpreting). Hermeneutik dianggap 

penting digunakan sebagai pendekatan atau pisau analisis untuk memahami dan 

menangkap pesan-pesan dalam Al-Qur‟an  maupun Alkitab. 

John C. Simon dalam pemikirannya menjelaskan hubungan hermeneutik dan 

agama, keduanya sama-sama mengusung fungsi etis untuk hidup lebih baik. Baginya, 

hermeneutik bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan kepentingan, begitu pula dengan 

                                                 
42

Nurman Said, Merawat Persaudaraan Sejati di atas Keragaman Agama (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 136.  
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agama yang tidak lepas dari pengaruh politis yang sarat dengan kepentingan-

kepentingan. Oleh karena itu, seharusnya hermeneutik dan agama memiliki 

kepentingan yang sehat, yaitu mengusung nilai dan kepentingan memperjuangkan 

transformasi sosial yang adil dan sejahtera. Melalui hermeneutik, agama dapat 

membaca teks dan sejarah penafsiran teks yang sarat ideologi, kepentingan dan 

praktik kekerasan serta bergerak menguak dimensi liberatif dari teks dan relasinya 

dengan teks yang lain untuk hidup yang lebih baik.
43

    

Hassan Hanafi juga menjelaskan bahwa hermeneutik bukan hanya sekadar 

ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi ilmu yang menjelaskan penerimaan 

wahyu dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Proses pewahyuan dari huruf 

sampai kepada kenyataan, dari logos sampai kepada praksis dan juga proses 

transformasi wahyu dari pikiran Tuhan ke dalam kehidupan manusia.
44

 Proses 

pemahaman merupakan tahap kedua dari tiga tahap hermenutik. Tahap pertama 

adalah kritik sejarah yang memeriksa autentisitas kitab suci berdasarkan sejarah. 

Hermeneutik pada tahapan ini merupakan teori interpretasi yang membahas bahasa 

dan situasi sejarah yang terkait dengan asal-usul kitab suci, setelah mengetahui 

makna teks secara tepat, tahapan selanjutnya adalah proses merealisasikan maknanya 

dalam kehidupan nyata. Inilah sebenarnya tujuan akhir kalam Tuhan. 

 

                                                 
43

John C. Simon, Hermeneutics Today: dari Hermeneutik Institusi ke Hermeneutik Ruang 

Publik, h. xviii.  
44

Edi Susanto, Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar, h. 84.  
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Edi Susanto dalam bukunya Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar mengutip 

pendapat Hassan Hanafi yang menegaskan bahwa: 

Dalam bahasa fenomenologi, hermeneutik adalah ilmu yang menentukan 

hubungan antara kesadaran dengan objeknya, yaitu kitab suci. Kita memiliki 

kesadaran historis yang dapat memastikan autentisitas teks dan tingkat 

keabsahannya. Selanjutnya, kesadaran eidetic yang menjelaskan makna teks 

sehingga menjadi rasional, dan yang terakhir adalah kesadaran praktis yang 

menjadikan makna teks sebagai dasar teori dalam pengamalan dan 

mengarahkan wahyu Tuhan kepada tujuannya yang akhir dalam kehidupan 

nyata.
45

 

 

Selajan dengan hermeneutik Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd dengan 

meminjam hermeneutik signifikansi Eric Donald Hirsch Jr., membedakan konsep 

makna (ma‟na) dan signifikansi (al-maghza). Ma‟na adalah pemahaman awal 

terhadap teks yang bersumber dari konteks internal bahasa dan konteks eksternal 

sosio-kultural, tempat teks pertama kali muncul. Itu bersifat statis dan relatif. “Statis” 

karena merupakan makna asli teks sehingga terus menyertai teks dan “relatif” karena 

memiliki “batas-batas” ruang dan waktu. Sedangkan, signifikansi (al-maghza) adalah 

pemahaman teks sesuai dengan keadaan saat dari sudut pandang pembaca. 

Signifikansi bersifat progresif, dalam arti terus bergerak mengikuti perputaran dan 

perubahan cakrawala pembaca. 

Makna signifikansi merupakan makna objektif teks, yang diperoleh dengan 

membaca struktur internal teks dan situasi historisnya, setelah itu ditarik pemahaman 

baru (signifikansinya) untuk memberikan jawaban pada persoalan kekinian.
46

 Setiap 

                                                 
45

Ibid., h. 85. 
46

Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha memaknai Kembali Pesan Al-

Qur‟an (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 21.  
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teks memiliki dua makna yaitu makna awal yang objektif dan makna signifikansi 

yang subjektif. Makna pertama dapat ditinjau melalui analisis semantik, sedangkan 

makna kedua dapat ditinjau dengan hermeneutik. Sebagai teori interpretasi yang 

selanjutnya berkembang menjadi disiplin filosofis, tugas utama hermeneutik adalah 

menafsirkan teks klasik atau teks yang sama sekali asing bagi kita menjadi milik kita 

yang hidup di waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Bias atau prasangka seorang 

penafsir dalam memahami teks berperan besar dalam konstruksi makna.  

  Tradisi hermeneutik tekstual menawarkan kemungkinan interpretasi yang 

berbeda tergantung pada perspektif dan teori yang dipilih. Diskursus hermeneutik 

kontemporer, tidak lagi membicarakan pendapat yang salah atau benar, karena makna 

jauh lebih penting daripada kebenaran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Amin 

Abdullah dalam wilayah epistemologis, seseorang sekarang lebih tertarik untuk 

menjelaskan implikasi dan konsekuensi dari suatu pendapat yang dipegang teguh oleh 

seseorang atau kelompok daripada pendapat benar atau salah. Signifikansi atau 

pentingnya kajian hermeneutik adalah pencarian pemahaman yang benar dari sebuah 

teks yang ada. Hermeneutik berusaha menemukan gambaran tentang konstruksi 

makna yang sebenarnya terjadi dalam sejarah yang disajikan kepada kita melalui teks. 

  Peran hermeneutik menjadi sangat signifikan dalam penafsiran teks-teks Al-

Qur‟an dan Alkitab.  Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hermeneutik menjadi 

kunci untuk menjembatani jarak antara teks dengan konteks saat ini, agar Al-Qur‟an  

dan Alkitab tidak lagi gagap dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. 
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Teori hermeneutik Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zayd yang digunakan dalam 

riset ini, secara umum juga dapa diterapkan dalam proses interpretasi Alkitab 

  Riset ini memformulasikan pemahaman terkait moderasi beragama dalam 

Islam dan Kristen yang kemudian dielaborasi dalam identifikasi ayat-ayat tentang 

moderasi dalam Al-Qur‟an  dan Alkitab. Pendekatan hermeneutik penting digunakan 

sebagai pisau bedah atau alat bantu dalam menginterpretasi makna dari ayat-ayat 

tentang moderasi demi menghasilkan pemahaman yang komprehensif dalam 

mewujudkan moderasi beragama, maka penting untuk dirumuskan dalam kerangka 

pikir sebagai berikut:  
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Moderasi Beragama dalam Islam dan Kristen 

Konsep Moderasi Beragama  
dalam Islam dan Kristen 

 

Dasar-Dasar Moderasi Beragama 

dalam Islam dan Kristen 

1. Wasathiyah dalam Islam 

2. Hukum Kasih dalam Kristen 

 

1. Q.S. al-Baqarah [2]: 143 

2. Injil Matius [22]: 37-40 

 

Telaah Hermeneutik 

 Kondisi Keragaman dan 

Keberagamaan di Indonesia 

Moderasi Beragama 

Toleran, Harmonis, Damai 

Urgensi Moderasi 

Beragama  

Multikultural 

1.Ekstrem Kanan  

(Radikalisme/Konservatisme) 

2.Ekstrem Kiri (Liberalisme) 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis riset ini adalah kualitatif yang berupaya memahami dan 

mendeskripsikan makna berdasarkan pemahaman terhadap objek penelitian. Data 

penelitian diperoleh melalui library research dengan mengutip, menyadur, dan 

menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur 

yang representatif dan relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 

menyimpulkannya. Referensi yang digunakan adalah kitab suci, buku-buku, artikel 

dalam jurnal atau penelitian terdahulu yang terkait dengan objek kajian.
47

  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil penelitian dan teori-teori 

yang relevan dengan judul. Data yang dikumpulkan masih berupa bahan mentah dari 

karya beberapa ahli di bidang agama. Data tersebut kemudian direfleksikan secara 

filosofis lalu data tersebut dicari garis-garis besar, struktur-struktur fundamental, dan 

prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan penelitian. Sedapat mungkin detail-detail 

yang kurang relevan, disingkirkan.
48

 Kemudian teori-teori tersebut dianalisis 

menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memperoleh kesimpulan penelitian.  

Riset ini berfokus pada kajian teks kitab suci Al-Qur‟an  dan Alkitab secara 

langsung, maka sumber utama atau inti (sumber primer) adalah kitab suci Al-Qur‟an 

dan Alkitab. Jenis riset ini adalah deskriptif yang merupakan upaya untuk 

                                                 
47

Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.  
48

Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: PT 

Kanisius, 2019), h. 116.   
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mengkeskplorasi dan mengidentifikasi ayat-ayat tentang moderasi dalam Al-Qur‟an 

dan Alkitab, selanjutnya untuk mendukung proses identifikasi tersebut, maka 

digunakan sumber-sumber lain (sumber sekunder) berupa referensi dari buku, jurnal, 

dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik, merupakan salah 

satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran sebuah teks. 

Secara sederhana, pendekatan hermeneutik adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

mendapatkan makna teks. Interpretasi makna dilakukan dengan cara menyelidiki 

setiap detail proses interpretasi, merumuskan sebuah metodologi yang akan 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh 

subjektivitas terhadap interpretasi objektif. Kegiatan interpretasi menggunakan 

pendekatan hermeneutik melibatkan komponen yang saling berkaitan yaitu 

mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. 

Terkait sejarah hermeneutik Al-Qur‟an kontemporer, sejumlah pemikir 

muslim telah memusatkan perhatiannya pada kajian-kajian tentang pluralisme religius   

dan pembebasan manusia, salah satunya adalah Farid Esack. Hal yang melatar 

belakangi kajiannya yaitu dari pengalaman sosial yang dialami oleh masyarakat 

Afrika Selatan di tengah rezim politik apartheid yang melahirkan penindasan dan 

ketidakadilan. Farid Esack kemudian menekankan pentingnya mengkaji dan 

memahami Al-Qur‟an secara konteks lokalitas suatu masyarakat dengan segala 
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problematikanya. Interpretasi perlu dimulai dari konteks spesifik, di mana teks Al-

Qur‟an diterima dan hidup, bukan pada konteks universal.
49

     

Sangat penting meneguhkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam interpretasi 

Al-Qur‟an, seperti halnya dalam penelitian ini terkait interpretasi beberapa ayat-ayat 

dalam Al-Qur‟an tentang moderasi beragama. Pendekatan hermeneutik sebagai 

pendekatan kontekstual menjadi arah baru dalam interpretasi Al-Qur‟an. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Andrew Rippin yang dikutip oleh Islah Gusmian 

bahwa: 

 Interpretasi Al-Qur‟an modern didasari pada tiga prinsip yang saling terkait, 

yaitu interpretasi dalam sinaran akal dan metodologi ilmiah, pemanfaatan 

interpretasi untuk membebaskan Al-Qur‟an dari segala sifat kelegendaan 

seperti cerita fantastis, magis, dan fable, serta prinsip terakhir adalah 

merasionalisasikan doktrin sebagaimana yang diperoleh dalam atau 

dijustifikasi oleh perujukan perujukan pada Al-Qur‟an.
50

 

 

Dibutuhkan usaha-usaha yang bersifat metodologis dalam interpretasi Al-

Qur‟an dengan memperhatikan problem sosial dan keagamaan yang terjadi. Di sinilah 

titik penting pendekatan hermeneutik yang dibangun dengan bertitik tolak pada 

problem sosial kemasyarakatan, di mana penafsir hidup dan berinteraksi dengan umat 

beragama lainnya, khususnya dalam memahami pesan yang terkandung dalam Al-

Qur‟an.    

Selain sebagai interpretasi Al-Qur‟an, hermeneutik juga digunakan dalam 

memahami realitas yang terkandung dalam Alkitab dan bagaimana memahami 
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realitas tersebut agar dapat diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

Hermeneutik digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah teks suci pada abad 17 

dan 18 M. Namun, setelah pemikiran tentang bahasa, filsafat, dan keilmuan lainnya 

berkembang pesat, hermeneutik digunakan oleh masyarakat Eropa untuk memahami 

kitab suci Injil. Tujuannya, agar mereka dapat menafsirkan kehendak Tuhan kepada 

manusia yang telah termanifestasikan dalam sebuah teks. 

Tradisi penafsiran atas kitab suci dalam agama Yahudi dan Kristen dikenal 

dengan Biblical exegesis. Namun, di kalangan Kristen Protestan berupaya 

memasukkan hermeneutik menjadi metode penafsiran untuk Bibel. Upaya tersebut 

dilakukan oleh para teolog Protestan dan filsuf yang tergolong dalam masa pre 

Romantisisme, yaitu Baruch de Spinoza dan Matthias Flacius. Hermeneutik sebagai 

metode penafsiran Bibel dilatarbelakangi oleh adanya ayat-ayat yang belum jelas 

maknanya, serta beberapa ayat masih menyimpan misteri menurut pertimbangan 

akal.
51

  

Alkitab memiliki suatu amanat yang dibutuhkan untuk mengetahui suatu 

pesan yang akan membuat perbedaan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, tidak 

akan dapat dipahami secara komprehensif tanpa alat bantu yaitu penafsiran. 

Penafsiran Alkitab adalah cara atau metode untuk dapat menemukan makna 

aktualisasi pesan itu sendiri di setiap zaman bagi para pembacanya. Tentu saja, 

penafsiran tersebut harus berada pada prinsip hermeneutik agar isi dari Alkitab dapat 
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“diseberangkan” ke masa kapan dan di mana dibaca. Saat pesan Alkitab diketahui, 

maka seseorang akan mampu memahaminya serta menggunakannya sendiri dalam 

kehidupan.
52

  

Prinsip dasar hermeneutika yang diajukan oleh Schleimarcher adalah teks 

merupakan ekspresi perangkat linguistik yang mentransformasikan ide pengarang 

kepada pembaca. Maksudnya, pada setiap teks ada dua hal yang penting untuk 

diperhatikan, yaitu linguistik berupa bahasa dan kelengkapannya (sisi obyektif) dan 

psikis berupa ide subyektif pengarang (sisi subyektif). Hubungan keduanya adalah 

hubungan dialektis. Setiap kali teks muncul dalam suatu waktu, maka teks tersebut 

akan menjadi samar-samar bagi pembaca berikutnya. Akibatnya adalah pembaca 

menjadi lebih dekat pada kesalahpahaman daripada pemahaman yang sebenarnya,
53

 

sehingga untuk mengetahui makna sebuah teks, diperlukan dua kompetensi yaitu 

kompetensi linguistik dan kompetensi dalam mengakses alam kemanusiaan.   

Cara kerja hermeneutik dalam interpretasi teks tidak dapat dilepaskan dari tiga 

aspek yang meliputi, yaitu dunia pengarang (author), dunia teks (text), dan dunia 

pembaca (reader). Jika ketiga aspek tersebut saling berjauhan dari segi waktu, 

tempat, budaya, dan bahasa, maka tentu teks tersebut akan menjadi sesuatu yang 

asing bagi pembacanya. Oleh sebab keterasingan itu, maka muncullah sebuah teori 

interpretasi yaitu hermeneutik.   
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Secara prosedur, langkah kerja hermeneutika mencakup tiga wilayah, yaitu 

teks, konteks, dan kontekstualisasi. Pemahaman yang tepat terhadap teks diperoleh 

melalui pengetahuan tentang keberadaan konteks di seputar teks, inilah hal yang 

paling penting. Pengetahuan terhadap konteks adalah upaya untuk melacak 

bagaimana teks yang dibaca dapat dimaknai dan dipahami, dalam kondisi apa dan 

untuk tujuan apa teks tersebut hadir. Kemudian proses kontekstualisasi yang berusaha 

agar pemahaman dan pemaknaan teks yang diperoleh dengan menimbang konteks 

tersebut masih fungsional dan operasional bagi pembaca sesuai dengan konteksnya 

saat ini.
54

 

Telaah hermeneutik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat 

tentang moderasi beragama baik yang terdapat dalam Al-Qur‟an yang meliputi Q.S. 

al-Baqarah [2]: 143 dan Alkitab Perjanjian Baru yang meliputi Injil Matius [22]: 37-

40. Ayat-ayat tersebut akan ditelaah berdasarkan pemikiran tokoh keagamaan yang 

memiliki otoritas dalam penafsiran. Setelah itu, penulis akan menarik kesimpulan 

dengan melihat latarbelakang diturunkannya ayat tersebut, penafsir, dan situasi 

kehidupan saat ini. 

3. Pengumpulan dan Sumber Data 

Peneliti menggunakan beberapa prosedur dalam memperoleh data melalui 

kepustakaan (library research), identifikasi ayat dalam Al-Qur‟an, penulis mengacu 

kepada ulama tafsir, seperti Imam Yusuf al-Qardhawi dan M. Quraish Shihab. 
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Alasan penulis memilih Imam Yusuf al-Qardhawi karena berdasarkan penelusuran, 

penulis menemukan bahwa beliau yang memperkenalkan Islam wasathiyah dan M. 

Quraish Shihab merupakan ulama kontemprer yang telah melahirkan banyak karya, 

salah satunya tentang wawasan Islam tentang moderasi beragama. Proses identifikasi 

ayat berdasarkan buku Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Selanjutnya, 

dalam identifikasi ayat-ayat tentang moderasi dalam Alkitab, penulis mengacu pada 

karya pendeta Albertus M. Patty tentang Moderasi Beragama: Suatu Kebajikan 

Moral-Etis dan buku Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen oleh 

Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementrian Agama RI yang mengulas beberapa 

rujukan terkait ayat tentang moderasi serta didukung oleh penelusuran artikel dalam 

jurnal yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas. 

 Sumber primer dalam riset ini adalah Al-Qur‟an dan Alkitab sedangkan 

sumber sekundernya adalah buku-buku, jurnal, maupun penelitian terkait. Data-data 

yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan, disistematisir, dan dianalisis. 

Kemudian peneliti menggunakan pendekatan heremenutik sesuai objek yang diteliti. 

Penelitian ini bercorak rasionalistik dengan library research murni yang bersifat 

studi documenter. Maksudnya adalah semua sumber dalam penelitian ini berasal dari 

bahan-bahan yang tertulis terkait dengan topik atau fokus yang dibahas dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, Al-Qur‟an dan Alkitab merupakan sumber data utama 

dalam penelitian ini. 
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4. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu : 

Pertama, inventarisasi data berkaitan dengan judul penelitian, yaitu mengidentifikasi 

ayat-ayat tentang moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab dengan mengacu 

pada beberapa sumber dari buku dan artikel terkait rujukan ayat-ayat tentang 

moderasi yang mengandung nilai-nilai keadilan, kasih sayang, kelembutan, dan sikap 

tidak berlebihan. Kedua, mereduksi data yaitu merangkum dengan cara memilih ayat-

ayat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
55

 Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk merangkum 

sesuai kebutuhan penelitian. 

 Ketiga, interpretasi hermeneutik, peneliti berusaha menginterpretasikan dan 

menganalisis secara memadai mengenai makna atau pesan yang terkandung dalam 

ayat-ayat secara kontekstual dengan menelusuri tokoh-tokoh yang mengkaji ayat-ayat 

tersebut dengan pendekatan hermeneutik kemudian mencari titik temu dari Al-Qur‟an 

dan Alkitab yang menjadi sumber utama. Keempat, mengemukakan kesimpulan dari 

keseluruhan pokok masalah terkait konsep moderasi beragama dalam Islam dan 

Kristen, pesan-pesan moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab, serta nilai-

nilai moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab berdasarkan pemahaman 

hermeneutik. 

 

                                                 
55

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 

h. 82.   



39 

 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari riset ini adalah menguraikan konsep moderasi 

beragama, pesan-pesan moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab, serta nilai-

nilai moderasi beragama dalam dalam Al-Qur‟an dan Alkitab berdasarkan 

pemahaman hermeneutik. Secara khusus, mengidentifikasi ayat-ayat tentang 

moderasi yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Alkitab dengan mengacu pada beberapa 

sumber dari buku dan artikel jurnal yang selanjutnya ditinjau melalui pendekatan 

hermeneutik. 

Tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep moderasi beragama dalam Islam dan 

Kristen. 

b. Mengidentifikasi pesan-pesan moderasi beragama dalam Al-Qur‟an dan Alkitab.  

c. Menganalisis dan menguraikan nilai-nilai moderasi beragama dalam Al-Qur‟an 

dan Alkitab berdasarkan pemahaman hermeneutik.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Adanya perspektif baru dalam melihat moderasi beragama dalam Islam dan 

Kristen ditinjau dari pendekatan hermeneutik.   

2) Adanya model penelitian sistematis refleksif akan memberi pemahaman baru 

terhadap pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan studi 

langsung mengenai moderasi beragama dalam Islam dan Kristen dan secara 
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khusus mengidentifikasi ayat-ayat tentang moderasi. Selanjutnya ditemukan 

informasi baru atau interpretasi baru yang membawa ke suatu pemahaman 

baru. 

3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah 

keilmuan di bidang keagamaan dan mampu menjawab tantangan zaman 

dengan memahami masalah kekinian secara lebih komprehensif. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini menjadi bahan untuk mendapatkan referensi-referensi tentang 

konsep, pesan-pesan, dan nilai-nilai moderasi beragama dalam kitab suci 

agama Islam dan Kristen serta menambah khazanah keilmuan tentang model 

kajian ayat-ayat tentang moderasi melalui pendekatan hermeneutik. 

2) Memberi motivasi dalam memahami pesan-pesan kitab suci secara 

komprehensif.  

3) Membuka cakrawala pemikiran untuk mengkaji tradisi menggunakan metode-

metode ilmiah serta memberikan kontribusi responsif dalam upaya merawat 

nilai-nilai toleransi. 
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BAB II 

MODERASI BERAGAMA DALAM ISLAM DAN KRISTEN 

 

A. Konsep Moderasi Beragama dalam Islam dan Kristen 

  Moderasi beragama merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan 

keselarasan sosial dan keseimbangan di dalam kehidupan, sehingga konsep moderasi 

beragama perlu dipahami secara baik dan utuh. Moderasi beragama adalah kunci 

terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan toleran. Moderasi beragama bertujuan 

menjembatani dua kubu ekstrem, selain itu juga berfungsi untuk mengarahkan, 

mengatur, serta menengahi komunikasi interaktif antara kedua kubu.  

  Tidak dapat diingkari bahwa masih ada beberapa individu atau kelompok 

yang belum memahami gagasan moderasi beragama secara baik, sehingga yang 

terjadi adalah mereka menganggap bahwa moderasi beragama adalah sebuah upaya 

untuk memoderasi agama. Padahal, faktanya yaitu cara keberagamaan kitalah yang 

dimoderasi atau sejauhmana seseorang dapat berpikir dan bersikap moderat dalam 

beragama. Agar tidak terjebak pada kesalahpahaman dalam memahami dan 

memaknai moderasi beragama, maka pada bagian ini akan diuraikan terkait konsep 

moderasi beragama dalam Islam dan Kristen. 
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1. Konsep Moderasi Beragama dalam Islam 

  Ajaran agama Islam baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual telah 

mewarnai sejarah peradaban Islam. Pada dasarnya tidak sulit untuk menelusuri 

sumber tentang pemahaman Islam moderat. Saat pertama kali Islam diturunkan, 

konsep moderat mengacu pada praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., 

beserta para sahabatnya. Di Indonesia, konsep Islam moderat mengacu kepada para 

penyebar agama Islam, yaitu Wali Songo. Kondisi Negara Indonesia yang 

multikultural dengan keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, jika dikelola 

dengan baik akan menjadi sebuah rahmat bahkan menjadi keunikan dan kekuatan 

tersendiri bagi Indonesia. 

  Realitas pluralitas juga menjadi tantangan jika tidak mampu disikapi dengan 

bijak, adil, dan bijaksana bahkan dapat menjadi ancaman perpecahan, khususnya atas 

nama agama. Di sinilah perlunya setiap pemeluk agama menegakkan prinsip 

tawassuth (moderat), ta‟adul (keadilan), dan tawazun (keseimbangan). Ketiga prinsip 

tersebut disatukan dalam konsep “wasathiyah” (moderasi). 
56

 

  Moderasi beragama dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Islam 

“wasathiyah”, yang berarti adil, utama, pilihan, terbaik, dan seimbang. Pemaknaan ini 

menjelaskan bahwa Islam wasathiyah mengedepankan pentingnya keadilan dan 

keseimbangan agar tidak terjebak pada sikap ekstrem dalam beragama. Konsep Islam 
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wasathiyah merefleksikan prinsip tawassuth (tengah), tasamuh (toleran), tawazun 

(seimbang), ta‟adul (adil), dan iqtishad (sederhana).
57

   

  Moderasi adalah sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku atas 

dasar sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua kondisi. Sikap seimbang dapat 

menjaga seseorang dari kecenderungan terhadap sikap berlebihan. Sebagaimana 

dalam buku Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam mengutip 

pendapat Yusuf al-Qardhawi, yang menjelaskan bahwa: 

Sikap wasathiyah mirip dengan tawazun yang berarti upaya untuk menjaga 

keseimbangan antara dua sisi yang saling berlawanan agar tidak terjadi 

dominasi antara salah satu sisi dan menegasikan sisi yang lain. Misalnya, dua 

sisi yang berlawanan adalah spiritualisme dan materialisme, individualisme 

dan sosialisme, paham yang bersifat realistik dan bersifat idealis. Di sinilah 

pentingnya bersikap adil dan proporsional terhadap masing-masing sisi.
58

  

 

  Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip Khairan Muhammad Arif, menegaskan 

bahwa para sahabat senantiasa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tidak 

ekstrem dalam menolak dan menerima perbedaan. Mereka bersikap adil terhadap dua 

sisi yang berbeda.
59

 Al-Ghazali menuturkan tentang kehidupan yang ideal adalah 

yang mengaktualisasikan ajaran Islam dengan jalan tengah, adil, seimbang, 

proporsional antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, materi dan spiritual. Beliau 

juga meyakini bahwa hidup yang paling sempurna adalah yang berlandaskan 

tuntunan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 
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  Imam al-Qurthubi, seorang ulama tafsir memberikan definisi tentang umat 

wasathan yang merupakan umat paling baik dan adil. Beliau memaknai bahwa Allah 

swt., menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, adil dan cerdas. Umat 

Islam diharapkan dapat menjadi umat yang selalu ada pada posisi pertengahan, tidak 

berlebihan serta tidak berperilaku ekstrem.
 60

 

Berdasarkan konsep moderasi yang dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa yang terpenting dari moderasi beragama adalah keseimbangan. Keseimbangan 

dalam hal keyakinan dan moral sebagai ekspresi dari sikap keagamaan individu atau 

kelompok tertentu. Seimbang dalam memahami ajaran agama, di mana sikap tersebut 

diimplementasikan melalui konsistensi dalam memegang prinsip ajaran agama 

dengan menerima kehadiran kelompok lain yang berbeda. Perwujudan dari moderasi 

beragama adalah penerimaan dan penghormatan atas perbedaan pendapat maupun 

keyakinan, menghargai kemajemukan dan tidak memaksakan kehendak atas nama 

paham keagamaan dengan cara-cara kekerasan. 

Penulis juga menemukan tawaran baru terkait konsep moderasi beragama 

dalam Islam. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Kolis yang 

berjudul Wahdat al-Adyan: Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama, menjelaskan 

bahwa Wahdat al-Adyan merupakan gagasan moderat yang humanis, universal dalam 

konteks agama-agama, mengandung pesan moral yang terhubung langsung dengan 

kehidupan sosial keagamaan. 
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Wahdat al-Adyan atau kesatuan agama-agama yang dikembangkan oleh Ibnu 

Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu Tuhan yang sama. Konsep 

Wahdat al-Adyan merupakan konsep yang cocok terhadap pluralitas agama, sebagai 

upaya memahami dan menghormati perbedaan. Konsep ini mengharapkan pemeluk 

agama dapat konsisten dengan keyakinannya tanpa menjatuhkan keyakinan agama 

lain. Terkait problem pluralitas agama, konsep Wahdat al-Adyan berfungsi sebagai 

moderator dan berkontribusi terhadap pemikiran universal yang dapat mengatasi 

berbagai perbedaan pada tataran praktis agama-agama.
61

 Wahdat al-Adyan 

berkontribusi untuk mengkonstruksi cara pandang seseorang terhadap agama, 

sehingga dapat mewujudkan sebuah iklim keberagaman yang terbuka, saling belajar, 

serta mengedepankan sikap inklusif dalam beragama. Konsep ini berupaya 

mengungkap hakikat agama dan mencari titik temu antar umat beragama melalui 

wacana filosofis-sufistik.  

2. Konsep Moderasi Beragama dalam Kristen 

  Moderasi merupakan sikap seimbang yang juga berarti tegas, tidak kasar 

karena senantiasa berpihak pada keadilan. Keseimbangan adalah bentuk cara pandang 

dalam melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan. Moderasi beragama dalam 

konteks kekristenan menjadi cara pandang untuk memediasi ekstremitas interpretasi 

Kristen yang dipahami oleh sebagian pengikutnya. Konsep moderasi dalam Kristen 

identik dengan karakter kasih. Yesus telah mengajarkan prinsip kasih dalam Injil 
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Markus [12]: 28-31 dan ajaran rasul Paulus dalam 1 Korintus [13]: 1-13 tentang 

bagaimana iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Moderasi 

agama justru menjadi signifikan dalam membangun relasi baik secara internal 

maupun eksternal dalam menciptakan keharmonisan antar berbagai denominasi 

dalam satu agama.
62

  

  Secara implisit, moderasi berarti kemampuan seseorang dalam mengontrol 

diri atau kemampuan menahan diri. Orang yang bersikap moderat dapat melakukan 

sesuatu dalam batas-batas yang bisa diterima oleh akal budi dan norma moral-etis 

masyarakat, seperti keadilan dan kesetaraan. Albertus M. Patty dalam bukunya 

Moderasi Beragama Suatu Kajian Moral-Etis mengutip pendapat Louis-Andre 

Dorion yang menegaskan bahwa moderasi dalam bahasa Yunani adalah sophrosunes 

dari sun-phronesis, yang berarti hikmat atau kebijaksanaan berupa kemampuan 

intelektual untuk memoderasi, menghaluskan, menengahi, atau mengambil batas 

tengah.
63

  

  Makna di atas juga berarti kemampuan untuk bermawas diri, dalam hal ini 

seseorang yang mawas diri mampu mengembangkan sikap kehati-hatian karena 

memiliki penglihatan yang tajam terhadap diri sendiri, terutama dalam hal keinginan 

dan nafsunya serta terhadap hal-hal yang terjadi di luar dirinya. Seseorang yang 
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moderat adalah orang yang dapat merespon apapun dengan bijaksana dan penuh 

kehati-hatian. Sebagaimana ungkapan Albertus M. Patty, bahwa:  

Moderasi beragama adalah kebajikan praktis yang berdasarkan pertimbangan 

moral-etis, moderasi beragama adalah jembatan penghubung di tengah 

keragaman internal agama, antar agama, agama dan pemerintah, serta dalam 

relasi masyarakat dan penguasa. Moderasi beragama berupaya membangun 

“titik penghubung” antar berbagai kepentingan dengan segala macam 

pertentangan dan perbedaan.
64

  

 

  Moderasi beragama sebagai penghubung, bukan berarti bertujuan untuk 

menghilangkan perbedaan, akan tetapi menegaskan bahwa perbedaan bukanlah 

sesuatu yang dapat memisahkan dan mengasingkan antara satu dengan yang lain. 

Perbedaan ada untuk dihormati dengan sepenuh hati, penuh semangat dalam 

berdialog dan berkomunikasi. Sebagai jembatan, moderasi beragama membuka pintu 

dan jendela isolasi. Moderasi beragama membuka cakrawala berpikir untuk lebih 

terbuka dalam menjalin kehidupan bersama, bekerja sama dalam mewujudkan 

kehidupan yang harmoni dalam keragaman. 

  Secara umum, moderasi beragama perspektif iman Kristen adalah pemahaman 

berdasarkan kebenaran Alkitab, firman Tuhan tentang upaya membangun  kerukunan 

di tengah bangsa Indonesia yang pluralis, secara khusus dalam kehidupan beragama. 

Dimensi moderasi beragama adalah secara internal umat beragama dan secara 

eksternal antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Indikatornya 
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adalah membangun kerukunan, sebagai perantara, serta mendamaikan atau 

mempersatukan pihak-pihak yang berada dalam konflik.
65

  

  Berdasarkan uraian di atas, moderasi beragama menjadi penting untuk 

memperkuat identitas partikularitas tanpa terjebak pada sikap eksklusif dan 

primordial. Moderasi mendorong seseorang untuk peduli kepada siapa pun yang 

berbeda tanpa terjebak dalam homogenitas dan penyeragaman. Moderasi beragama 

bukanlah suatu kebijaksanaan teoretis dan bukan pula suatu abstraksi, melainkan 

sebagai hikmat yang mendorong seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan moral-

etis dalam tindakannya di tengah berbagai sikap dan pilihan ekstrem. 

 

B. Prinsip Dasar dan Indikator Moderasi Beragama 

  Pengertian dan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama sangat 

penting, karena moderasi beragama bukanlah upaya untuk memoderasi agama, 

melainkan upaya memoderasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama, 

sehingga tidak terjebak pada ekstremitas. Untuk melihat sejauh mana cara pandang, 

sikap, dan praktik keagamaan seseorang dikatakan moderat diukur melalui prinsip 

dasar moderasi beragama yaitu sikap adil dan berimbang. Implementasi dan 

keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat dapat diukur melalui 

beberapa indikator. Berikut uraian prinsip dasar dan indikator dalam moderasi 

beragama: 
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1. Prinsip Dasar Moderasi Beragama 

Prinsip dasar moderasi adalah adil dan berimbang. Prinsip pertama, adil 

diartikan tidak memihak atau tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, dan tidak 

sewenang-wenang. Prinsip kedua, berimbang atau keseimbangan yang diartikan 

sebagai cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, 

kemanusiaan, dan persamaan. Keseimbangan dalam hal ini bukan berarti tidak 

memiliki pendapat, melainkan sikap seimbang sebagai bentuk cara pandang dalam 

mengerjakan sesuatu tidak berlebihan dan tidak kurang, tidak konservatif dan juga 

tidak liberal.66 

Prinsip adil dan berimbang dapat terimplementasi melalui tiga sikap yaitu, 

kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Bijaksana merupakan perwujudan dari 

keluasan pengetahuan agama yang memadai, ketulusan merupakan perwujudan atas 

ketahanan akan godaan, serta keberanian merupakan perwujudan dari ketidak egoisan 

dalam mengakui tafsir kebenaran dari orang lain dan berani mengemukakan 

pandangan yang berdasar ilmu. Terdapat tiga syarat untuk mengetahui sikap moderat 

dalam beragama, diantaranya memiliki pengetahuan yang luas, dapat mengendalikan 

emosi, dan selalu berhati-hati. Secara sederhana berarti berilmu, berbudi, dan berhati-

hati.
67

 

Adil dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan serta 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Keadilan yang 
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diperintahkan Islam bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek 

kehidupan yang diwujudkan dalam perilaku ihsan. Adil juga berarti mewujudkan 

kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh 

dikurangi karena adanya kewajiban. Tanpa nilai keadilan, nilai-nilai agama terasa 

kering dan tidak bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup banyak orang.
68

 

Prinsip berimbang atau keseimbangan dalam Islam dikenal dengan tawazun 

yang berarti pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang, antara dunia dan 

akhirat. Tawazun merupakan kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan 

kehidupannya, melalui tawazun seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan 

batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir , dalam bentuk 

kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup.
69

 

Keadilan dalam iman Kristen telah dijelaskan dalam Alkitab bahwa Allah 

adalah pribadi yang adil dan tidak pernah ditemukan kecurangan di dalam diri-Nya. 

Keadilan adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan, begitulah Allah 

menuntut manusia untuk berbuat adil. Manusia dan keadilan adalah dua bagian yang 

tidak terpisahkan, karena sepanjang perjalanan manusia, unsur keadilan selalu 

menjadi bagian vital dalam membangun kebutuhan diri manusia terutama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Identitas sosial manusia menuntutnya untuk terus 

terkoneksi dengan individu lain dalam hubungan sosial yang harmonis. Hubungan 
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harmonis tersebut terbangun oleh sikap saling menghormati dan bertindak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
70

 

Keseimbangan dalam beragama merupakan sikap menghindarkan diri dari dua kutub 

ekstrem, dan mencari benang merah untuk menghubungkan keduanya.  

Penulis menyimpulkan bahwa keadilan dan keseimbangan merupakan pondasi 

dari moderasi beragama. Keadilan yang berarti mewujudkan kesamaan dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan meliputi pemahaman dan 

pengamalan agama secara seimbang dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia 

maupun di akhirat. Seseorang yang telah mampu bersikap adil dan mampu 

menyeimbangkan kehidupannya pada aspek yang tidak berlebihan dan berkekurangan 

khususnya dalam hal agama merupakan perwujudan dari sikap moderat. 

2. Indikator Moderasi Beragama 

a. Komitmen Kebangsaan 

Komitmen kebangsaan merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana 

cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap 

ideologi kebangsaan, terutama komitmen dalam menerima Pancasila sebagai ideologi 

negara. Komitmen kebangsaan sangat penting, melihat kemunculan paham-paham 

baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya sebagai 

identitas kebangsaan yang luhur. Kemunculan paham-paham baru keagamaan yang 

bersifat transnasional yang berorientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan 
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sistem negara yang tidak bertumpu pada konsep nation-state yaitu negara yang 

berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan 

mengakui kedaulatan kebangsaan.71 

Pada dasarnya kemunculan gerakan dan pemikiran keagamaan yang 

berorientasi mendirikan bentuk negara dengan sistem khilafah tidak dapat 

dibenarkan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan komitmen kebangsaan yang 

telah disepakati dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Para pendiri 

bangsa saat itu telah menyepakati dan memikirkan dengan matang serta melihat 

kondisi bangsa Indonesia yang multikultural. Para pendiri bangsa telah 

mempertimbangkan banyak hal demi kepentingan dan kemaslahatan bersama untuk 

menyatukan bangsa Indonesia dalam prinsip dasar Pancasila. Oleh karena itu, 

pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan.  

Terkait hubungan Islam dengan negara, sejatinya agama dalam konteks 

negara merupakan sumber nilai dan secara fungsional dalam menentukan visi 

kenegaraan mengambil peran tawassuth (mengambil jalan tengah) dengan 

pendekatan membangun masyarakat Islam (Islam society) dari pada membangun 

negara Islam (Islam state). Indonesia bukanlah negara agama dan bukan negara 

sekuler. Negara Indonesia mengakui eksistensi agama dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara (paradigma simbiosis).
72
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NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya sebagai sebuah negara yag sah 

menurut pandangan Islam dan tetap berusaha secara terus menerus melakukan 

perbaikan sehingga menjadi negara adil dan makmur berketuhanan Yang Maha Esa, 

selain itu asas negara dengan Pancasila sebagai titik temu dan UUD 1945 sebagai 

tatanan kehidupan bangsa. Kedua hal tersebut merupakan kesepakatan saudara 

sebangsa setanah air. Indonesia bukan negara berdasarkan Islam, tetapi Indonesia 

merupakan negara yang lahir atas kesepakatan seluruh elemen bangsa. 
73

 

Pemahaman moderasi beragama dalam hubungannya dengan Pancasila tidak 

bertentangan dengan iman Kristen. Bahkan, moderasi beragama merupakan ekspresi 

iman Kristen dalam konteks Indonesia. Umat Kristen berpandangan bahwa menjadi 

Indonesia sejati dan menjadi Kristen sejati bukan dua hal yang bertentangan, 

melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Disatu sisi universalitas Injil memberikan 

sumbangan keterbukaan pada partikularitas keindonesiaan, mencegah ketertutupan 

yang dapat menjadi sumber ekstremisme yang melemahkan dan menghancurkan 

bangsa. Di sisi yang lain, partikularitas keindonesiaan memberi kekonkretan dan 

relevansi pada iman Kristen dalam lingkup Indonesia.
74

    

Radikalisme tidak memiliki tempat dalam Pancasila dan proses radikalisasi 

agama berlawanan dengan roh Pancasila. Pancasila sejalan dengan moderasi 

beragama untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesatuan dan kejayaan bangsa 
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Indonesia. Moderasi beragama berlandaskan Pancasila tidak memperlemah agama, 

melainkan memberikan kesempatan kepada semua agama dan kepercayaan untuk 

membebaskan kekuatan masing-masing untuk menjadi kekuatan moral dan sosial. 

b. Toleransi 

Toleransi adalah sebuah sikap yang memberi ruang dan tidak mengganggu 

hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan 

menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. 

Toleransi dalam hal ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan 

lembut dalam menerima perbedaan.
75

 Selain keterbukaan dalam menerima perbedaan, 

toleransi juga merupakan sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, 

serta menunjukkan pemahaman yang positif. 

Secara lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan 

beragama, akan tetapi juga mengarah pada perbedaan, baik itu ras, budaya, gender, 

bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai agama rahmatan lil‟alamin, Islam mengajarkan 

untuk senantiasa bersikap toleran dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia. Ajaran Islam menuntun kita untuk senantiasa menghormati setiap hak asasi 

manusia, berjalan bersama, dan saling tolong-menolong. Kehadiran Islam bukan 

untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, akan tetapi menjadi 

pelindung bagi peradaban dunia.76 
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Toleransi juga dijelaskan dalam ajaran Kristen bahwa semua ciptaan Allah 

berhak menikmati hidup, tujuan mereka diciptakan adalah untuk melayani kebutuhan 

manusia yang lain. Dalam pelayanan tersebut dituntut tanggungjawab memelihara 

ciptaan yang lain agar tercipta keharmonisan antara semua ciptaan. Manusia diberi 

tugas untuk melayani dan menata ciptaan yang lain, pelayanan tersebut dilakukan 

tanpa melihat latar belakang agama. Sebagaimana dalam Alkitab yang memposisikan 

manusia sebagai sesama yang harus dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah, 

sehingga dalam praktik pelayanan dan pengajaran iman Kristen menganjurkan orang 

percaya untuk membawa damai, menerima perbedaan, menghargai dan menghormati 

agama lain.
77

 

Penulis menyimpulkan bahwa toleransi sangat penting karena merupakan 

rumusan keyakinan dalam diri manusia yang tidak lepas dari internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung dalam ajaran masing-masing agama. Toleransi tidak hanya terbatas 

pada rasa simpati, melainkan juga rasa empati. Menurut penulis, toleransi bukan 

hanya sekadar membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan, 

tidak hanya sekadar keinginan untuk memahami orang lain atau simpati. Rasa empati 

justru sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain. 

Seseorang yang memiliki rasa empati akan mampu memahami apa yang dirasakan 

oleh orang lain, melihat sesuatu dengan mata orang lain, mendengar sesuatu dengan 

telinga orang lain, dan merasakan sesuatu dengan hati orang lain.    
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c. Anti Radikalisme dan Kekerasan 

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama adalah sebagai 

ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada tatanan kehidupan sosial 

dan politik masyarakat dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang 

dilakukan berupa kekerasan fisik, pikiran, maupun verbal seperti menuduh sesat 

kepada individu atau kelompok lain. Kelompok radikal pada umumnya menginginkan 

perubahan secara drastis dan bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. 

Radikalisme dalam hal ini dikaitkan dengan kelompok terorisme yang melakukan 

aksi teror terhadap kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka.78 

Radikalisme dan kekerasan muncul dari pemahaman keagamaan yang 

mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita mendirikan negara Islam seperti 

khilafah, darul Islam, dan imamah. Ideologi tersebut menciptakan disharmonisasi 

dalam masyarakat. Kondisi yang terjadi di satu sisi ada kelompok yang sibuk 

mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman dan pada saat yang sama, ada kelompok 

yang dikuasai oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok lain yang berbeda 

dengannya. Akibatnya, muncul sikap mengkafirkan kelompok lain baik yang seiman 

maupun tidak seiman.
79

 

Tidak dapat diingkari bahwa tindakan radikalisme dan kekerasan atas nama 

agama dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak 

mencerminkan perilaku Islam yang penuh cinta, sehingga yang terjadi adalah wajah 
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Islam yang muncul adalah tidak ramah, intoleran, ekstrem, penuh dengan kekerasan, 

serta diskriminatif. Hal itu tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya 

adalah penuh kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam. 

Sejarah Kekristenan juga penuh dengan jejak kekerasan, baik kekerasan 

terhadap umat sendiri maupun terhadap umat lain. Pada abad pertengahan, umat 

Protestan dan Katolik terlibat dalam konflik dan peperangan yang cukup serius. 

Keduanya saling mendominasi dan melakukan hegemoni terhadap yang lainnya. Pada 

masa modern berbagai perbuatan yang melanggar moral-etis, seperti persekusi dan 

kekerasan atas nama agama yang dilakukan kaum Kristen. Misalnya, pengeboman 

terhadap klinik aborsi di Los Angeles, California. Pelakunya adalah kaum 

fundamentalis yang berkembang pesat di Amerika Serikat. Mereka memberikan 

justifikasi agama terhadap kebijakan negaranya, terutama dalam dominasi dan 

hegemoninya terhadap negara-negara lain di wilayah Timur.80 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab 

munculnya radikalisme dalam beragama adalah kurangnya pemahaman terhadap 

esensi ajaran agama, atau dengan kata lain teks-teks agama hanya dipahami secara 

dangkal dan parsial. Akibatnya, melahirkan paham dan perilaku ekstrem, sehingga 

diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks agama. Salah satu 

upaya untuk menangkal radikalisme adalah dengan gerakan moderasi beragama. 

Secara diskursif, gerakan moderasi beragama dapat menopang terciptanya 

harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural.  
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d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal 

Praktik beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal merupakan 

kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi 

kebudayaan lokal dan tradisi. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai 

dengan kesediaan menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata 

menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga paradigma kontekstualis yang 

positif, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan hal-hal prinsipil dalam 

ajaran agama.81 

Sejatinya kedatangan Islam di bumi Nusantara telah menampakkan 

keramahannya kepada setiap masyarakat. Sebagai agama dan kekuatan kultur, Islam 

disebarkan dengan cara yang santun, damai, dan tidak memaksa pemeluk agama lain 

untuk masuk Islam. Selain itu, Islam menghargai setiap budaya yang tengah berjalan 

di masyarakat serta menjadikan budaya tersebut sebagai media dakwah dalam 

menyebarkan agama Islam. Wali Songo adalah arsitek yang handal dalam 

membangun agama Islam yang santun dan damai di Indonesia. 

Pada abad XV-XVI, Wali Songo memadukan aspek sekuler dan spiritual 

dalam menyiarkan agama Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosio-kultural di 

Jawa begitu memikat hati masyarakat, sehingga Islam tidak pernah menjadi the 

religion of Java jika sufisme yang dikembangkan oleh Wali Songo tidak mengakar di 

tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam yang 

diperkenalkan oleh Wali Songo hadir dengan penuh kedamaian. Fakta sejarah 
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menunjukkan bahwa dengan cara menerapkan prinsip toleransi pada setiap tradisi 

lokal, serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dengan tetap berpedoman 

terhadap prinsip-prinsip agama Islam, maka dapat menarik minat tokoh masyarakat, 

bangsawan, dan kelompok mayoritas untuk mempelajari agama Islam. Terbukti 

bahwa Islam saat itu banyak dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas 

masyarakat Jawa di Pesisir Utara.
82

 

  Wali Songo adalah ikon yang menyebarkan Islam dengan 

mengimplementasikan cara-cara sederhana, antara lain: pertama, tidak mengusik 

tradisi lokal yang telah menjadi budaya di masyarakat. Kedua, pendekatan yang 

digunakan bersifat konkret dan realistis. Ketiga, konsep yang diterapkan adalah 

elastisitas yang dapat menyatu dengan kehidupan masyarakat. Keunikan Wali Songo 

sebagai sufi mampu menyerap elemen budaya lokal dan asing, sehingga dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dapat merangkul setiap kalangan. 

  Pada zaman Wali Songo proses pergulatan Islam dengan kebudayaan 

setempat sangat intensif. Masa tersebut merupakan masa peralihan besar dari Hindu-

Jawa yang mulai pudar menuju fajar zaman Islam. Keramahan terhadap tradisi dan 

budaya setempat diramu menjadi watak dasar budaya Islam pesantren. Wajah tersebut 

menjadikan Islam begitu mudah diterima oleh berbagai etnis yang ada di Nusantara. 

Ada kesesuaian antara Islam dan kepercayaan lama. Setidaknya, kehadiran Islam 

                                                 
82

Hilmi Ridho, “Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi dalam Al-

Qur‟an dan Pancasila”, An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 1, no. 1 (2021): h. 82. 



60 

 

 

tidak mengusik kepercayaan yang telah ada, tetapi justru kepercayaan tersebut 

diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam. 

  Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren yang telah berdiri sezaman dengan 

masuknya Islam ke Indonesia dan merupakan hasil akulturasi damai antara ajaran 

Islam yang dibawa oleh para wali pada umumnya bernuansa mistis, dengan budaya 

asli bangsa Indonesia yang bersumber dari agama Hindu dan Buddha. Pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren merupakan satu-satunya sistem 

pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi bagi para putera pembesar 

kerajaan dan tokoh masyarakat.
83

 

  Sebagai sistem pendidikan yang bercorak tradisional, pesantren memiliki 

peranan penting dalam proses pengajaran agama Islam. Tentu saja, diharapkan agar 

institusi tersebut dapat berperan penting sebagai media transmisi pengetahuan agama, 

pemelihara tradisi Islam mainstream dan berkarakter lokal. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Wahyuddin Halim dalam buku Halaqah Keagamaan dan Moderasi Beragama 

bahwa: 

Lembaga pendidikan pesantren tradisional mentransmisikan dan melestarikan 

nilai-nilai Islam yang universal dan perennial Islam ke generasi penerus di 

Indonesia. Namun, pesantren tidak luput dari kecenderungan stagnasi, 

penurunan, bahkan tidak relevan jika dilihat dengan tantangan dan semangat 

zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sangat ideal untuk 

mensinergikan dan mengadaptasi semangat, kharisma, nuansa, atau aura 

pesantren dengan beragam model dan sistem pendidikan agama Islam yang 

berbeda. Diharapkan upaya tersebut dapat secara koheren, terukur dan massif 

                                                 
83

Saiful Amin Ghofur, “Membumikan Pendidikan Multikultural di Pesantren”, Jurnal Millah 

11, no. 1 (Agustus, 2011): h.292.  



61 

 

 

melahirkan generasi umat Islam yang saleh, kreatif, cerdas, serta berkontribusi  

bagi pembangunan umat.
84

 

 

Jika melihat konteks saat ini, tentu salah satu contoh perjumpaan Islam dan 

budaya dapat dilihat melalui model keberagamaan NU yang mempertahankan tradisi 

yang memiliki makna penting dalam keagamaan. Tradisi-tradisi yang hidup di 

masyarakat tidak sepenuhnya ditolak, begitupun tidak sepenuhnya diterima, akan 

tetapi dipadukan dan diambil nilai-nilai positifnya. Misalnya saja ritual ziarah kubur 

dan tahlilan. Model keberagamaan tersebut merupakan pengembangan dari cara-cara 

persuasif dakwah Islam oleh Wali Songo. 

Proses perjumpaan Islam dan tradisi masyarakat pada saat Islam pertama kali 

disebarkan oleh Wali Songo telah menampilkan wajah Islam yang ramah dan dapat 

menghargai tradisi dan budaya setempat serta memadukannya dengan prinsip-prinsip 

ajaran Islam sehingga dapat berjalan beriringan. Hubungannya dengan moderasi 

beragama, orang-orang yang moderat dalam perilaku keagamaannya cenderung lebih 

ramah terhadap penerimaan tradisi dan budaya lokal, selama tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip agama. 

Berdasarkan Iman Kristen, kebudayaan manusia mulai terbentuk sejak 

Penciptaan. Meskipun demikian, penciptaan dan kebudayaan adalah dua hal yang 

tidak dapat disamakan, karena penciptaan adalah karya Allah dan kebudayaan adalah 

hasil karya manusia. Awal munculnya kebudayaan adalah saat manusia tercipta dan 
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di mana ada manusia, disitu ada kebudayaan. Alkitab merupakan kitab suci yang 

melampaui segala bentuk kebudayaan, karena Alkitab menjelaskan asal mula 

kehadiran manusia serta fakta bahwa segala sesuatu harus mengacu, berdasar, dan 

diuji sesuai dengan standar Alkitab.
85

 

Kebudayaan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab 

kebudayaan dapat membantu manusia untuk bersikap, bertutur, dan bersantun. 

Kebudayaan seharusnya bertujuan untuk menemukan makna dan nilai yang 

membawa manusia untuk senantiasa taat kepada Allah. Jika manusia menyadari 

bahwa kebudayaan merupakan bagian dari kehidupannya dan anugerah dari Allah, 

tentu saja tujuan akhir yang dicapai manusia adalah memuliakan Allah. 

Bangsa dengan tingkat kebudayaan tinggi dan memiliki kesadaran bahwa 

tujuan akhir, makna dan nilai adalah dipersembahkan kepada yang ilahi biasanya 

melahirkan produk budaya yang memiliki nilai kekal, seperti contoh Piramida di 

Mesir, candi Borobudur di Jawa Tengah, dan lain-lain.
86

 Sehingga, penting melihat 

keterkaitan antara agama dan budaya meskipun kedua hal tersebut tidak sama, namun 

tidak dapat dipisahkan. 

Penulis menyimpulkan bahwa praktik dan sikap keberagamaan yang tidak 

kaku justru terlihat saat seseorang bersedia menerima kebudayaan sebagai sebuah 

nilai yang memiliki keutamaan dalam membantu masyarakat untuk mengatur 

kehidupan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Lokalitas dalam 
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keberagamaan juga menjadi penting karena hal tersebut sangat cocok dengan culture 

di Indonesia yang kaya akan keragaman.  

 

C. Karakteristik Moderasi Beragama dalam Islam dan Kristen 

  Geliat gerakan kelompok radikalisme agama yang semakin eksis, maka perlu 

diimbangi dengan gerakan moderatisme agama. Moderatisme agama dapat dibangun 

melalui nalar yang mengedepankan persamaan, karena kecenderungan kelompok 

radikal yaitu mengedepankan perbedaan daripada kesamaan. Toleransi antara umat 

beragama dapat terjalin apabila mengedepankan persamaan daripada perbedaan. 

Dibutuhkan konstruksi pemikiran, sikap serta perilaku yang moderat untuk 

mewujudkan moderatisme agama. Titik tengah atau non ekstremis merupakan modal 

utama dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Wawasan, sikap dan 

perilaku moderat dapat dicapai jika spirit pengetahuan bersifat moderat. Oleh sebab 

itu, perlu dikaji terkait karakteristik moderasi beragama dalam Islam dan Kristen 

untuk menemukan persamaan dalam konstruksi pemikiran, sikap dan perilaku.  

1. Karakteristik Islam Moderat 

  Moderat dalam Islam berarti ajaran pertengahan, Islam mengajarkan 

keseimbangan jalan tengah antara penggunaan wahyu naqliyah dan „aqliyah sehingga 

akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat selama tidak bertentangan 

dengan doktrin-doktrin dogmatis. Karakteristik moderasi Islam adalah rasional dalam 

memahami ajaran Islam, menggunakan pendekatan  kontekstual dalam memahami 

sumber-sumber ajaran Islam, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam 
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istinbath. Implementasi dari karakteristik tersebut adalah toleransi, harmoni, dan 

kerjasama antar kelompok agama yang berbeda.
87

 

  Moderasi Islam dalam mewujudkan misi rahmatan lil‟alamin diperlukan 

sikap anti kekerasan, memahami perbedaan, mengutamakan kontekstualisasi dalam 

memaknai ayat ilahiyah menggunakan istinbath dalam menerapkan hukum terkini 

serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan 

mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Berikut karakteristik Islam 

moderat: 

a. Pemahaman terhadap teks agama 

  Syariat Islam akan dipahami dengan baik apabila sumber-sumber ajarannya 

baik Al-Qur‟an dan Hadis dipahami secara komprehensif dan tidak parsial. Ulama 

telah menjelaskan bahwa untuk memahami Al-Qur‟an dengan baik, perlu dikaji dan 

memahami sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur‟an. Membaca dan mengkaji Al-

Qur‟an secara utuh, maka dapat disimpulkan bahwa kata jihad dalam Al-Qur‟an tidak 

selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tapi dapat bermakna jihad 

melawan hawa nafsu dan setan. 

  Secara normatif Al-Qur‟an diyakini memiliki kebenaran mutlak, namun 

kebenaran produk penafsiran Al-Qur‟an bersifat relatif karena tafsir merupakan 

respons mufassir ketika memahami teks kitab suci, situasi dan problem sosial yang 
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dihadapinya.
88

 Islam moderat berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap dan 

berinteraksi dengan harmonis dalam masyarakat. Perdamaian dan anti kekerasan 

dalam berdakwah selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi 

rahmatan lil‟alamin. Oleh sebab itu, menghargai dan menghormati orang lain adalah 

hal penting yang dibangun oleh Islam moderat.
89

 

  Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam dapat merangkul semua 

golongan hingga di luar Islam. Kehadiran Islam senantiasa berdialog dengan realitas 

sosial kemasyarakatan, mengantarkan pada diapresiasinya secara kritis nilai-nilai 

budaya lokal dari suatu masyarakat beserta ciri khas yang mengiringinya. Hal ini 

menyebabkan Islam dan pemikiran yang dikembangkan oleh suatu masyarakat di 

daerah tertentu dapat berbeda dengan ekspesi keberagamaan pada masyarakat di 

wilayah lainnya.
90

 

  Ekspresi keberagamaan yang berbeda di tengah masyarakat juga dipengaruhi 

oleh pemahaman terhadap teks agama, sehingga penting untuk memperhatikan 

beberapa unsur dalam memahami teks agama. Unsur tersebut meliputi berpikir kritis, 

berpikir secara komprehensif, dan berpikir komparatif. Tujuannya adalah untuk 

menangkap pesan substansial dari sebuah teks. Pemahaman yang utuh terhadap teks 

agama akan  membawa manusia kepada pemikiran yang moderat, tidak ekstrem ke 

kiri maupun ke kanan. 
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b. Menyikapi perbedaan pendapat 

  Pada dasarnya ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan 

hidup rukun. Oleh karena itu, ideologi yang dibawa oleh Islam moderat merupakan 

ajaran yang bersifat pertengahan dan terlepas dari pemahaman tekstual dalam 

memahami Al-Qur‟an. Kaum moderat memaknai Islam secara utuh baik dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an maupun dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.  

  Islam adalah agama yang membawa misi perdamaian dan penyelamatan, tidak 

hanya penyelamatan terhadap manusia, tetapi juga kepada seluruh alam semesta.
91

 

Orang-orang yang enggan saling mengenal, saling memahami, saling menghargai dan 

hanya ingin menang sendiri justru menunjukkan kelemahan jiwanya.
92

 Orang yang 

moderat dalam menyikapi perbedaan pendapat akan berpikir terbuka, mengedepankan 

musyawarah, dan bersikap toleran. Sikap moderat ditunjukkan melalui keterbukaan 

dengan pihak lain yang berbeda pandangan. Sikap ini didasari pada kenyataan bahwa 

perbedaan di antara umat manusia merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan dan 

keragaman tafsir ajaran agama adalah fakta yang mesti diterima, sehingga penting 

untuk merawat perbedaan dalam keragaman. 

2. Karakteristik Kristen Moderat 

a. Kebijaksanaan 

   Setiap manusia yang memiliki pengetahuan yang luas akan bersikap 

bijaksana, tahan terhadap godaan, tulus dan tidak egois dengan interpretasi 
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kebenarannya sendiri serta berani menyampaikan pandangannya berdasarkan ilmu 

pengetahuan. Salah satu hal penting dalam membentuk sikap moderat adalah 

pengetahuan yang komprehensif tentang ritual keagamaan. Pemahaman secara utuh 

terkait teks agama akan mendorong sikap terbuka dalam memahami keragaman dan 

perbedaan.
93

  

   Kebijaksanaan merupakan sikap yang dihasilkan melalui proses kehidupan 

yang dilandasi oleh pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Seseorang yang 

moderat senantiasa bijak dalam menentukan keputusan, mereka melihat sesuatu dari  

berbagai sudut pandang. Seseorang yang moderat memiliki kebijaksanaan praktis 

(hikmat) dalam merespon segala persoalan yang dihadapinya. Setiap tidakannya 

selalu disertai dengan refleksi diri, terutama dalam menentukan pilihan-pilihan yang 

terbaik. 

   Keutamaan sikap moderat adalah adanya kemampuan mengendalikan diri dan 

mengenal diri. Seseorang yang moderat dalam menentukan keputusan juga senantiasa 

mempertimbangkan dampaknya. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui 

batasan-batasan tertentu. Sikap moderat juga akibat dari pemikiran yang rasional 

dengan dasar spiritualitas yang kuat. Implementasinya adalah kebijaksanaan dan 

keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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b. Keberanian 

  Keberanian merupakan sikap yang penuh kehati-hatian, khususnya dalam 

memahami konflik. Moderasi beragama dalam konteks kekristenan merupakan cara 

pandang dalam memediasi ekstremitas interpretasi Kristen yang dipahami sebagian 

pengikutnya. Salah satu hal untuk memperkuat moderasi beragama adalah dengan 

memaksimalkan interaksi antara satu agama dengan agama lain, antara satu mazhab 

dengan mazhab lain dalam internal umat beragama.
94

 Pentingnya keberanian dan 

sikap keterbukaan untuk menerima kerberagaman pendapat. Moderasi beragama 

menjadi signifikan dalam membangun relasi baik secara internal maupun eksternal 

dalam menciptakan keharmonisan antar berbagai denominasi dalam satu agama 

maupun antar berbagai agama.  

 

D. Moderasi Beragama untuk Penguatan Toleransi Aktif 

  Menjaga keseimbangan dalam beragama dan bernegara bukanlah hal yang 

mudah, tidak jarang salah satunya lebih menonjol dan berlebihan mengungguli yang 

lain, sehingga muncul gesekan. Setidaknya ada tiga misi besar yang harus diemban 

oleh setiap umat beragama untuk mewujudkan keseimbangan beragama dan 

bernegara. Pertama, setiap umat beragama perlu berupaya memperkuat pemahaman 

dan pengamalan esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya 

adalah menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Kedua, seiring dengan watak 
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masyarakat Indonesia yang majemuk, maka tafsir keagamaan pun menjadi sangat 

beragam. Setiap umat beragama perlu mengelola keragaman tafsir guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, setiap umat beragama memiliki kewajiban 

dan komitmen untuk menjaga keindonesiaan dengan memperkuat persatuan dan 

kesatuan.
95

 

  Perwujudan moderasi beragama di Indonesia tidaklah mudah untuk dilakukan, 

terdapat kelemahan dan tantangan dalam prosesnya di samping juga memiliki 

kekuatan dan peluang. Penulis akan menguraikan apa saja yang menjadi kelemahan, 

kekuatan, tantangan, dan peluang dalam mewujudkan moderasi beragama di 

Indonesia. Pertama, kelemahan moderasi beragama secara internal terjadi di kalangan 

umat beragama yaitu masih ada beberapa kelompok yang berpandangan, bersikap, 

dan berperilaku ekstrem dalam beragama. Wujud ekstremitas tersebut antara lain 

intoleransi, penolakan pembangunan rumah ibadah, bersikap eksklusif, keinginan 

mengganti ideologi Pancasila, dll.  

  Kedua, kekuatan moderasi beragama dilihat dari banyaknya ormas keagamaan 

yang berkontribusi signifikan dalam penguatan harmoni dan demokrasi. Ormas-

ormas keagamaan berkomitmen besar pada kebangsaan, demokrasi, serta nilai-nilai 

luhur tradisi dan budaya yang telah berkembang dan membentuk karakter nasional 

bangsa yang religius dan moderat. Ketiga, secara eksternal penguatan moderasi 

beragama menghadapi tantangan yang perlu mendapat perhatian yaitu perkembangan 
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teknologi informasi. Terjadi perubahan mendasar tentang proses penerimaan 

informasi oleh umat beragama, mereka memperoleh pengetahuan agama tanpa tanpa 

mengkaji sumber primernya terlebih dahulu, informasi diterima secara mudah dan 

sering hanya menyediakan tafsir kebenaran tunggal dalam beragama. Kondisi 

tersebut merupakan era disrupsi yang mengakibatkan perubahan secara cepat, 

efeknya dapat mengubah perilaku manusia di segala bidang, khususnya bidang 

agama. Era ini telah mengikis, menyingkirkan otoritas keagamaan serta telah 

menyuburkan gejala “umat digital”. 

   Keempat, peluang moderasi beragama dapat terwujud jika keragaman di 

Indonesia dapat dikelola dengan baik. secara prinsipil, masyarakat Indonesia 

mendukung terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai. Hal tersebut 

dibuktikan dari berbagai survei yang dilakukan oleh Litbang Kementerian Agama 

maupun lembaga lain menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia 

mengharapkan kehidupan yang rukun dan damai. Tentu saja, hal ini menjadi modal 

tersendiri dalam proses penguatan moderasi beragama.
96

  

  Perwujudan penguatan toleransi aktif melalui moderasi beragama merupakan 

upaya dan tanggungjawab bersama. Keberhasilannya sangat tergantung pada 

hubungan timbal balik dari sejumlah komponen yang ada dalam tatanan beragama 

dan bernegara. Moderasi beragama tidak dapat menciptakan kerukunan jika hanya 

dilakukan oleh seseorang atau satu institusi tertentu. Setiap komponen saling 
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mempengaruhi dalam membentuk sistem yang utuh. Setidaknya, ada 6 komponen
97

 

dalam penguatan moderasi beragama yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lain: 

1. Masyarakat 

  Cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan masyarakat sangat menentukan 

dalam perwujudan moderasi beragama. Kelompok masyarakat tersebut meliputi, 

individu, keluarga, anak-anak, pemuda, dan kaum perempuan. 

2. Pendidikan 

  Penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan sangat 

berpengaruh baik yang diberikan melalui pendidikan formal meliputi bahan ajar yang 

disampaikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pendidikan serta 

melalui pendidikan non formal meliputi pendidikan di masyarakat. 

3. Keagamaan 

  Pemuka agama dan organisasi berbasis keagamaan sangat menentukan 

berhasil tidaknya penguatan moderasi beragama. Prosesnya dapat dilihat melalui 

pengelolaan rumah ibadah, pendidikan agama, melakukan penyiaran agama, dan 

menyikapi praktik menjadikan agama sebagai komoditas. 

4. Media 

  Pada era revolusi industri 4.0 ini, penguatan moderasi beragama menghadapi 

tantangan dari perkembangan industri media komunikasi dan informasi yang sangat 

cepat. Media menjadi salah satu faktor penting penguatan moderasi beragama karena 
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terkait dengan komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi 

informasi dan disrupsi otoritas keagamaan. 

5. Politik 

 Praktik politik kekuasaan dan kebangsaan juga menentukan keberhasilan 

penguatan moderasi beragama, di mana populisme politik dan agama sering beririsan 

satu sama lain. 

6. Negara 

  Infrastruktur negara sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penguatan 

moderasi beragama. Termasuk di dalamnya adalah ideologi negara, paradigma 

konstitusional, kebijakan, program dan layanan, serta regulasi.    

  Proses dan hasil dari penguatan moderasi beragama secara aktif, sangat terkait 

dengan besar kecilnya pengaruh baik positif atau negatif yang diberikan oleh enam 

komponen di atas, karenanya penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara 

holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama. Tentu 

merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan dan merawat ekosistem 

moderasi beragama yang senantiasa memberi kontribusi positif. Jadi, kita sebagai 

warga Indonesia bertanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, 

makmur, dan sentosa.  
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BAB III 

PESAN-PESAN MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR’AN DAN 

ALKITAB 

 

A. Parameter Moderasi Beragama pada Pokok Ajaran Islam dan Kristen 

  Setiap agama menganjurkan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Penyerahan tersebut diwujudkan dalam ketaatan mengikuti perintah-Nya, posisi 

manusia sebagai hamba Tuhan diberikan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. 

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan akal budi, manusia perlu mengelola bumi 

dengan baik demi kemaslahatan bersama. Moderasi beragama bersifat universal dan 

mencakup nilai dan praktik yang sesuai untuk diterapkan dalam konteks Indonesia. 

Sikap moderat yang adil dan berimbang menjadi kekuatan untuk mengelola 

keragaman. Ajaran tentang moderasi tidak hanya milik satu agama tertentu, 

melainkan ada dalam setiap tradisi agama-agama.   

1. Parameter Moderasi Beragama pada Pokok Ajaran Islam 

Ajaran Islam dibangun berdasarkan 3 prinsip, yaitu akidah, syariah, dan 

akhlak. Akidah erat kaitannya dengan keimanan yang menjadi dasar seseorang 

disebut beriman atau mukmin. Syariah berkaitan dengan aturan-aturan yang 

bersumber dari Allah sebagai bentuk ketaatan seorang mukmin pada perintah Allah 

swt. Akhlak adalah prinsip yang berhubungan dengan implementasi dari keislaman 

seseorang. Ciri akhlak yaitu melekat pada ekspresi seseorang dari pemaknaan dan 
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ketaatannya terhadap ajaran Islam. Ciri tersebut lalu membentuk keseimbangan 

perilaku seorang muslim untuk senantiasa berkomitmen dalam berbagai kebaikan.
98

 

Prinsip keimanan dalam Islam meliputi dimensi iman, Islam dan ihsan. Istilah 

tersebut kemudian disebut dengan istilah trilogi ajaran ilahiah. Iman secara etimologi 

berarti membenarkan dalam hati dengan menerima segala ajaran yang dibawa oleh 

Rasulullah saw., mengucapkan dengan lisan dua kalimat syahadat, dan mengamalkan 

melalui perbuatan yang meliputi ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. 

Dimensi Islam dari segi akar kata memiliki makna tunduk dan patuh kepada 

perintah dan larangan Allah swt. Islam mengandung ajaran-ajaran yang melingkupi 

segala aspek kehidupan manusia, yaitu aspek teologi, ibadah, moral, mistisme, 

filsafat, sejarah, kebudayaan dan lain sebagainya. Islam dengan segala aspeknya hadir 

untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan dalam bentuk konkret. 

Islam bertujuan menyelamatkan manusia dari ketidakadilan. 

Ihsan dalam ajaran Islam biasa disebut dengan akhalak dan mistisme atau 

tasawuf. Posisi akhlak dalam Islam sangat penting, karena merupakan misi utama 

diutusnya Rasulullah saw. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa inti keimanan 

seseorang adalah akhlak. Ketika Rasulullah saw., ditanya terkait iman, beliau 

menjawab “Sesungguhnya (inti) iman adalah akhlak yang baik, yang terbaik di antara 

kalian adalah yang terbaik akhlaknya”. (HR. Tabrani).
99

 Jadi, akhlak yang baik 
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merupakan cerminan dari iman dan manusia yang terbaik adalah yang memiliki 

akhlak terbaik.   

Pentingnya moderasi telah ditekankan dalam tradisi Islam, prinsip moderasi 

digunakan sebagai dasar keyakinan dan interaksi seseorang dengan orang lain. Hal 

inilah yang menjadi indikator keimanan yang moderat. Praktik moderasi beragama 

merupakan upaya untuk menerima dan menghargai perbedaan. Bentuknya adalah 

dengan tidak terlibat dalam perilaku ekstremisme dan kekerasan. Sebagaimana yang 

telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., dalam interaksinya dengan orang-

orang non muslim di Madinah dengan berbagai latar belakang. 

Moderasi dalam Islam terkait dengan konsep hukum Islam atau syariah. Secara 

praktis, norma-norma yang mengatur kehidupan orang muslim dalam hal ibadah, 

muamalah telah tertuang dalam hukum Islam. Al-Qur‟an memuat ketentuan-

ketentuan serta prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hukum dan moralitas. 

Prinsip-prinsip syariah telah dijabarkan dalam Al-Qur‟an, meski demikian terdapat 

perbedaan di kalangan umat Islam dalam menafsirkan sumber ajaran Islam yaitu Al-

Qur‟an dan Hadis. Perbedaan pendapat di kalangan pengikut Nabi Muhamamd saw., 

merupakan berkah. Kesimpulannya bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu 

dihindari, melainkan perlu untuk dihargai dan dihormati untuk mewujudkan 

kehidupan yang harmoni. 

Moderasi dalam Ihsan telah ada dalam pesan Al-Qur‟an yang menyerukan 

kepada orang-orang untuk menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik, 

kepada keluarga, masyarakat, dan seluruh alam semesta. Pesan tersebut terdapat 
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dalam Q.S. al-A‟raf [7]: 31, Q.S. al-Ahqaf [46]: 15, dan Q.S. ali-Imran [3]: 190.
100

  

Setelah memahami implementasi moderasi beragama melalui pilar iman, Islam, dan 

ihsan, maka tujuan akhir adalah terciptanya umat terbaik, umat Islam yang moderat 

dan mampu memajukan peradaban yang positif.  

2. Parameter Moderasi Beragama pada Pokok Ajaran Kristen 

  Moderasi beragama dimulai dari kesadaran yang realistis terhadap kehidupan. 

Selalu ada perubahan dan pembaruan secara terus-menerus, selalu ada aspek baik dan 

buruk, selalu ada kompetisi dan kontestasi. Moderasi beragama tergantung pada 

manusia sebagai subjek utama dalam merespons kehidupan. Secara konteks, perlu 

dipahami lebih dahulu bahwa pemahaman iman Kristen terhadap manusia sangatlah 

realistis. Albertus M. Patty mengutip pendapat Reinhold Niebuhr dalam salah satu 

magnum opusnya “The Nature and Destini of Man”, bahwa “Manusia itu bersifat 

ambigu, di satu sisi manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia dan di sisi 

yang lain merupakan makhluk berdosa”, sebagaimana mereka diciptakan segambar 

dengan rupa Allah Kejadian [1]: 27. Manusia adalah makhluk bermoral dan memiliki 

kebaikan terhadap sesama. Selain itu, manusia juga memiliki kecenderungan 

mendominasi dan melakukan hegemobni terhadap sesama.
101

 

  Kesadaran akan ketidaksempurnaan manusia menjadi tolak ukur untuk 

senantiasa membuka diri dan berdialog dengan siapa pun, terutama dengan realitas 
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sosial yang beraneka ragam. Menghayati nilai-niai moral-etis agama untuk kebaikan 

bagi semua orang, menghayati jiwa moderasi beragama sebagai suatu kebaikan. 

Sikap moderat mendorong seseorang untuk selalu waspada dan mempertimbangkan 

setiap aksi dan tindakan. 

  Refleksi teologis Kristen menggambarkan bahwa moderasi beragama 

mengingatkan manusia untuk bersikap realistis terhadap kehidupan. Sebagaimana 

kata Yesus bahwa bahwa gandum dan ilalang selalu tumbuh bersama. Artinya, 

pengalaman yang baik dan jahat selalu ada bersama kita. Manusia perlu berjuang 

untuk kebaikan bangsa dan dunia, tidak boleh terjebak pada ilusi yang berlebihan. 

Penting untuk menghindari sikap pesimitis saat melihat realitas persoalan yang ada, 

menghindari sikap apatis saat kekerasan dan kejahatan terjadi.
102

 Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Injil 1 Yohanes [4]: 7-8, bahwa: 

7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab 

kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari 

Allah dan mengenal Allah. 

8.  Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab allah adalah 

kasih.
103

  

 

  Moderasi beragama menginginkan manusia untuk senantiasa 

mempertimbangkan konsekuensi dari setiap perbuatan, apakah telah sesuai dengan 

nilai-nilai dan norma agama dan konteks sosial-politik, apakah suatu keputusan telah 

menghargai berbagai pandangan yang ada, karena moderasi beragama adalah 

kemampuan untuk memutuskan secara praktis tindakan yang tepat dalam situasi dan 
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kebutuhan tertentu. Tentu saja setiap keputusan selalu dilandasi dengan nilai keadilan 

dan kesetaraan.  

 

B. Moderasi Beragama melalui Reinterpretasi Al-Qur’an dan Alkitab 

  Moderasi beragama merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan praktik 

beragama yang harmonis. Melalui prinsip adil dan berimbang serta kelembutan dalam 

beragama menjadikannya sebagai cara elegan dalam menjalankan praktik beragama 

setiap orang. Ide moderasi beragama dari waktu ke waktu telah memberikan 

kedamaian bagi kehidupan, akan tetapi masih kerap terisolasi karena sikap 

konservatisme dalam beragama oleh individu dan kelompok tertentu. 

  Berbagai fenomena memprihatinkan tentang jauhnya pemahaman mengenai 

moderasi beragama dalam kehidupan, seperti munculnya perilaku ekstremisme, 

berbagai narasi kebencian, radikalisme, hingga keretakan hubungan antar umat 

beragama. Disinilah pentingnya gagasan moderasi beragama dipahami secara utuh, 

dibutuhkan telaah lebih dalam mengenai konsep moderasi beragama yang berkiblat 

pada Al-Qur‟an dan Alkitab, sehingga manusia dapat menginisiasi dan membangun 

peradaban yang harmonis dengan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam Al-

Qur‟an dan Alkitab. Maka, penting untuk diuraikan terkait moderasi beragama 

melalui sudut pandang Islam dan Kristen berdasarkan reinterpretasi Al-Qur‟an dan 

Alkitab demi membangun kehidupan yang damai. 
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1. Moderasi Islam melalui Reinterpretasi Al-Qur’an 

  Pemahaman secara komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an membawa 

semangat moderasi beragama menjadi sangat penting untuk mengimbangi ayat-ayat 

yang membawa nuansa ekstremisme. Pemahaman terhadap teks agama baik Al-

Qur‟an maupun hadis tentu saja tidak cukup jika hanya ditafsirkan secara tekstual. 

Al-Qur‟an merupakan hudan yaitu petunjuk yang harus diamalkan secara nyata 

dalam kehidupan agar tercipta kebahagiaan. 

  Pentingnya penafsiran diarahkan pada gerakan praksis di kehidupan sosial 

masyarakat sehingga masalah orientasi nalar tafsir tidak hanya bersifat teosentris 

ataupun ideologis, tetapi juga antroposentris.
104

 Adanya pergeseran orientasi tafsir 

dari teosentris ke antroposentris diharapkan dapat membantu umat dalam memahami 

teks agama secara lebih praktis dan spesifik sehingga dapat lebih mudah 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata serta menjadi solusi terhadap masalah yang 

dihadapi langsung oleh pembaca.  

  Kajian-kajian mengenai moderasi dalam Al-Qur‟an sangat diperlukan untuk 

mengimbangi dan mengembalikan konsep pemahaman yang utuh terhadap teks 

agama. Unsur-unsur moderasi beragama dalam Al-Qur‟an telah banyak digali oleh 

para ulama dan cendekiawan Islam. Imam ath-Thabari misalnya, beberapa abad yang 

lalu telah mengungkapkan pandangannya tentang moderasi bahwa umat Islam yang 

wasathiyah adalah umat Islam yang moderat, seimbang, dan tidak berlebihan. Imam 
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al-Ghazali juga memiliki pandangan bahwa kehidupan ideal dalam 

mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang, dan 

proporsional antara dunia dan akhirat. Imam al-Qurthubi mengingingkan umat Islam 

untuk menjadi umat yang moderat dan adil. Beberapa ulama dan fuqaha yang juga 

mendukung moderasi Islam adalah Ibnu Taimiyah, Imam as-Syatibi, Hassan Al-

Banna.
105

 

  Terkait contoh tafsir yang berorientasi sosial, pemaknaan moderasi juga telah 

digagas dalam wacana yang mengarah pada konteks sosial di mana mufassir berada. 

Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, mengemukakan pandangan moderasi Islam  

yang harus menyeimbangkan kepentingan ruh dan jasad. Hal tersebut senada dengan 

yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa hakikat wasathiyah adalah 

keseimbangan dalam persoalan hidup duniawi dan ukhrawi. Wasathiyah tidak hanya 

sekadar memilih jalan tengah diantara dua kutub, dan bukan juga merupakan sikap 

yang menghindar dari tanggungjawab. Akan tetapi, Islam mengajarkan keberpihakan 

pada kebenaran dalam segala situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat.
106

  

Muchlis M. Hanafi dalam bukunya Moderasi Islam mengungkapkan bahwa: 

Tantangan keislaman saat ini yaitu pertama, kecenderungan sebagian 

kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-

teks keagamaan dan memaksakan dengan cara kekerasan. Kedua, bersikap 

longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif 

yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Mereka mengutip teks-teks 

agama sebagai landasan pemikiran, tetapi memahaminya dengan cara tekstual 
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dan terlepas dari konteks sejarahnya yang pada akhirnya terjerembab pada 

nalar dan sikap kekerasan.
107

 

 

  Nalar kekerasan merupakan akibat dari pemahaman teks agama secara 

tekstual. Padahal, menurut para mufasir, Al-Qur‟an adalah kitab yang sudut sisinya 

memancarkan cahaya yang berbeda-beda, menuntut kreativitas penafsir dalam 

melakukan pembaharuan pemahaman agama untuk menghadapi segala macam 

tantangan, perubahan, problematika, melalui ijtihad-ijtihad baru. Hal tersebut 

membutuhkan keselarasan rasional dan pemahaman keagamaan demi mendapatkan 

sebuah kedinamisan keagamaan terhadap masalah-masalah tertentu.
108

 

  Moderasi Islam dalam perspektif Ahmad Syafii Maarif menjadi penting untuk 

diuraikan dalam penelitian ini. Buya Syafii menawarkan solusi yang dapat ditempuh 

untuk membangun atau menciptakan fondasi kesatuan umat yang dapat 

mempersatukan persaudaraan hakiki. Moderasi agama yang disodorkan Buya Syafii 

berangkat dari pemahaman agama yang dianutnya, yaitu Islam. Bagi Buya Syafii, 

dunia ini bukan hanya untuk pemeluk Islam, tetapi untuk semua manusia baik mereka 

beriman atau tidak.  

  Pemikirannya terkait moderasi Islam sangat penting, beliau melihat bahwa 

untuk membangun persaudaraan langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

menghilangkan kecenderungan-kecenderungan batin intelektual kita yang selama ini 

banyak didominasi oleh etik golongan, suku, dan ras, di mana Al-Qur‟an penting 
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dipahami secara utih, jujur, dan bertanggungjawab. Selanjutnya, beliau menawarkan 

bahwa penting menumbuhkan kesediaan untuk menilai secara kritis seluruh warisan 

intelektual dan kultural Islam melalui kritik sejarah, dengan berlandaskan ruh Al-

Qur‟an.
109

  

  Setiap agama yang menghargai fitrah manusia dan menempatkannya pada 

posisi yang terhormat, dapat ditawarkan sebagai fondasi spiritual bagi peradaban 

yang akan datang. Syaratnya, bahwa pemeluk agama harus memiliki wawasan global, 

mencintai dan menghayati keadalina, membela yang tertindas, meyakini bahwa 

manusia adalah satu kesatuan. Selain itu, penting untuk berlapang dada menerima 

perbedaan agama dan keyakinan, sekalipun harus tetap tegar dalam membela dan 

mempertahankan prinsip imannya. 

  Remoderasi Islam yang dimaksud disini adalah membangun masyarakat atau 

umat yang memiliki ciri terbuka, demokratik, toleran, dan damai. Itulah empat ciri 

utama yang menurut Buya Syafii perlu dijadikan acuan bagi semua gerakan 

pembaharuan moral. Islam sangat mendambakan terwujudnya sebuah tatanan 

masyarakat yang berwajah humanis, ramah, dan anggun. Kondisi masyarakat seperti 

itu tentu tidak menjadikan perbedaan agama, ideologi, dan nilai-nilai budaya sebagai 

penghambat tercapainya cita-cita di atas.  

  Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang bersifat terbuka, begitu pula Islam yang 

menerima hakikat pluralisme agama dan budaya. Sikap yang mesti dikembangkan 
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disini adalah bukan sikap monopoli kebenaran, tetapi sikap saling menghargai dan 

menghormati. Keterbukaan merupakan watak dari perbedaan yang percaya diri. Sikap 

terbuka inilah pada masa lampaui mendorong umat Islam mengenal warisan 

hellenisme, Persia, dan India. Adapun ketika umat Islam kehilangan kepercayaan diri, 

sifat keterbukaan ini menjadi semakin redup. Bagi Buya Syafii, cintalah yang mesti 

menjadi pilar utama bagi asas hubungan antar manusia, antar bangsa, antar 

kebudayaan, antar sistem hidup yang berbeda.
110

  

  Penulis menyimpulkan bahwa Al-Qur‟an sebagai pedoman umat Islam 

memiliki prinsip moral dalam membangun kesetaraan manusia, keadilan sosial, serta 

mengajak manusia untuk senantiasa melakukan kemajuan yang berlandaskan 

kebaikan. Begitu juga ajaran moderasi dalam Islam yang menuntun umatnya untuk 

selalu beramal saleh, melakukan kebaikan dan tidak bersikap berlebihan. Tercatat 

dalam sejarah bagaimana perilaku Nabi Muhammad saw., dalam berdakwah tentu 

menjadi teladan untuk kita sebagai umatnya agar senantiasa bersikap moderat dengan 

menghargai, dan menerima perbedaan. 

2. Moderasi Kristen melalui Reinterpretasi Alkitab 

  Relasi dan interdependensi merupakan dua fakta sosial dan psikologis pada 

masyarakat Indonesia. Kedua hal itu penting dalam peta relasi dan interdependensi 

manusia dan Tuhan. Teologi dan berteologi adalah bentuk refleksi diri manusia 

tentang diri dan keterbatasannya sendiri. Teologi merupakan aktivitas kemanusiaan 
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yang memahami siapa dirinya dan kesadaran tentang apa yang diucapkan termasuk 

beragam cara menjawab problematik kepercayaan, kehidupan dan fenomena alam. 

Tentang apa yang ia lihat atau cara memandang, dan apa yang ia lakukan. 

  Interdependensi juga dipahami sebagai cara manusia merefleksikan keadaan 

keterbatasannya, bahwa ada campur tangan Tuhan dalam tindakan kesehariannya. 

Berteologi berarti berkomunikasi dan mengkomunikasikan pesan sebagai hasil 

transformasi diri (penghayatan panggilan) untuk mentransformasikan dunia. Proses 

mengkomunikasikan pesan diperlukan saluran (channel), jaringan (networking, 

partnership) tetapi juga saling menghormati dan saling percaya (respect and trust). 

Hal itu merupakan tuntutan kapasitas yang tidak dapat dielakkan. Apalagi jika pesan 

yang hendak dikomunikasikan adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, jelas makna 

interdependensi yaitu komunikasi firman ditentukan oleh kualitas relasi dan 

ketergantungan kita kepada  kerja Roh Kudus. 

  Menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa membuat penerjemah harus 

memahami budaya masyarakat pengguna Alkitab disetiap aspek budaya itu, meliputi 

aspek bahasa, dalam hal ini bahasa hati komunitas pengguna Alkitab. Penerjemah 

juga harus bergantung pada Roh Kudus, inilah kapasitas spiritual yang harus dimiliki 

oleh seorang penerjemah. Kedua aspek di atas menjadikan terjemahan Alkitab benar-

benar produk kontekstualisasi agama, sebab di dalam proses penerjemahan itu sendiri 

adalah jembatan yang di atas dan melaluinya terjadi dialog kebudayaan masyarakat 
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asli Alkitab (Yahudi, Yunani, Romawi) itu ditulis dan masyarakat pengguna Alkitab 

di Indonesia.
111

 

  Melalui penerjemahan Alkitab, kita dapat memahamkan kembali pesan-pesan 

teks ke dalam kerangka budaya dan pandangan dunia masyarakat setempat. Langkah 

ini efektif untuk meruntuhkan identifikasi atau pelabelan diri yang terkadang 

subjektif, tujuannya untuk membangun keagamaan yang kontekstual. Setiap agama 

memiliki hubungan dengan komunitas awal di mana agama itu lahir dan dari mana 

agama itu datang. Kitab suci menunjukkan bahwa kita bertumbuh dari akar yang 

sama atau akar bersama. Namun, pesan orisinal kitab suci harus dipahami dalam 

kerangka kebudayaan masyarakat beragama setempat. 

  Proses itu memerlukan hermenutik, terutama pada teks-teks Alkitab yang 

telah diterjemahkan ke dalam bahasa hati, agar kekristenan di Indonesia menjadi 

produk kebudayaan masyarakat setempat. Kekristenan turut meresapi nilai-nilai 

budaya bangsa sebagai sebuah common ground morality untuk membingkai relasi 

keharmonisan hidup agar masyarakat mengenal tentang pentingnya persaudaraan dan 

menghindari konflik yang dapat memecah belah.
112

  

  Berdasarkan beberapa penelusuran terkait moderasi beragama dalam 

pandangan Kristen, penulis menemukan bahwa kajian terhadap teks Alkitab 

diharapkan dapat memberikan konstruksi pemahaman tentang moderasi beragama 

perspektif iman Kristen. Alkitab merupakan fondasi dari iman Kristen, karena itu 
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kajian dilakukan secara eksegesis dari beberapa teks Alkitab yang diharapkan 

menjadi representasi dari keseluruhan kitab-kitab baik itu Perjanjian Lama maupun 

Perjanjian Baru. Kajian secara eksegesis mengungkapkan bahwa moderasi beragama 

dalam perspektif iman Kristen adalah pemahaman berdasarkan kebenaran Alkitab 

yaitu firman Tuhan tentang upaya membangun kerukunan di tengah bangsa Indonesia 

yang pluralis, secara khusus dalam kehidupan beragama.  

 

C. Pesan Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an dan Alkitab 

  Wacana moderasi beragama telah banyak disampaikan di ruang publik. 

Wacana tersebut merupakan respon terhadap meningkatnya kasus kekerasan yang 

mengatas namakan agama. Serangkaian konflik, tindak kekerasan, terorisme dan lain 

sebagainya menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang multikultural. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan atas 

nama agama sangat berdampak, tidak hanya materi melainkan menyangkut nyawa 

manusia. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kekerasan 

tersebut, salah satunya adalah wacana terkait moderasi beragama. 

  Kesadaran akan pentingnya moderasi beragama sangat diperlukan dalam 

kehidupan ini. Aktualisasi moderasi beragama perlu diterapkan sesuai dengan prinsip 

dan pesan-pesan yang terdapat dalam kitab suci, khususnya Al-Qur‟an dan Alkitab. 

Konsep moderasi dalam Islam maupun Kristen bukanlah tanpa landasan. 

Sebagaimana dalam Islam memiliki landasan teologis terkait moderasi yang menjadi 

inti ajarannya, dalam Kristen juga memiliki landasan teologis terkait moderasi 
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beragama. Penelitian ini akan menguraikan sejauhmana refleksi pesan-pesan 

moderasi beragama yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Alkitab, berikut 

penjelasannya. 

1. Pesan  Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an 

  Pesan di dalam Al-Qur‟an perlu dipahami secara proporsional yang mencakup 

dua hal yaitu, Al-Qur‟an sebagai representasi Tuhan dan tindakan penafsiran itu 

sendiri sebagai representasi manusia. Sebagai representasi Tuhan, Al-Qur‟an itu kaya 

makna. Kekayaan makna Al-Qur‟an tidak akan habis walau air laut dijadikan tinta 

untuk menulisnya. Banyak pemikir yang meyakini kekayaan dan pluralisme makna 

Al-Qur‟an. Ibnu Abbas ra., menyebut Al-Qur‟an memilki empat kategori makna, 

yaitu makna yang hanya diketahui oleh Allah swt.; makna yang hanya diketahui 

Allah swt., dan rasul-Nya; makna yang hanya diketahui Allah swt., rasul, dan orang 

Arab; dan makna yang hanya diketahui Allah swt., rasul, orang Arab, dan para 

pemikir.
113

  

  Ali bin Abi Thalib ra., menyebut bahwa Al-Qur‟an mengandung banyak 

wajah. Abdullah Darras mengibaratkan kekayaan makna Al-Qur‟an bagaikan intan 

yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda-beda, sehingga sudut 

pandang orang lain bisa saja berbeda dengan sudut pandang kita. Keragaman makna 

Al-Qur‟an dapat dijadikan pijakan interpretasi tentang “keterikatan sekaligus 

keterlepasan” Al-Qur‟an dari Tuhan yang dalam istilah hermeneutik disebut otonomi 
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relatif. Di satu sisi Al-Qur‟an terikat dengan Tuhan dan di sisi yang lain memberi 

peran kepada manusia untuk membuatnya berbicara melalui ijtihad.
114

  

  Sejalan dengan hal di atas, diperlukan penafsiran yang tidak hanya mampu 

menghidupkan teks Al-Qur‟an, tetapi juga mampu menjaga esensi dan eksistensi 

kitab suci umat Islam dari tarikan ekstrem dua subjek. Jangan sampai Al-Qur‟an lepas 

dari Tuhan demi memenuhi kepentingan manusia dan sebaliknya mengorbankan 

manusia demi membela Tuhan. Sejatinya, unsur-unsur makna dalam Al-Qur‟an 

ditempatkan sebagai dua hal yang saling berdialektika, sehingga dapat melahirkan 

makna sintesis yang dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul sebagai akibat 

perubahan realitas. Di sinilah peran penting hermeneutik untuk mengungkap pesan, 

salah satunya pesan moderasi.   

  Ajaran Islam jelas melarang perilaku ekstrem, dalam bahasa Al-Qur‟an 

ekstremisme sering disebut dengan kata ghuluw. Wahbah al-Zuhaili memaknai 

ghuluw sebagai perbuatan ceroboh, gegabah, dan melampaui batas. Berdasarkan 

sikap beragama yaitu menjalankan agama dengan ceroboh, gegabah, melampaui batas 

secara batil, dan tidak benar. Sikap ghuluw dalam beragama seringkali menjadi 

penyebab bagi kerusakan yang lebih jauh, seperti radikalisme atau gerakan-gerakan 

yang membawa provokasi sehingga dapat memecah belah umat. Padahal ini dari 

pokok ajaran Islam adalah rahmatan lil‟alamin.
115
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  Penting untuk memahami ajaran agama secara komprehensif agar tidak 

mengarah pada perilaku radikalisme, meskipun tidak dapat diingkari bahwa nuansa 

radikalitas terdapat dalam teks agama.
116

 Misalnya saja secara tekstual dalam Q.S. at-

Taubah [9]: 36 yang terkesan memerintahkan peperangan atau pembunuhan, Q.S. al-

Maidah [5]: 44, Q.S. Ali-Imran [3]: 19 yang menunjukkan eksklusifitas Islam dan 

menolak segala unsur di luar teks sebagai konsekuensi menjadi Islam yang kaffah. 

Dasar pemahaman ekstremisme berawal dari pemahaman terhadap ayat-ayat di atas 

secara teks tanpa mengkaji secara mendalam konteksnya.
117

 

  Berbagai unsur dalam teks agama kiranya perlu dipahami secara 

komprehensif untuk menghindari pemahaman yang parsial. Jika Al-Qur‟an dipahami 

secara seksama, selain ayat-ayat bernuansa radikal juga terdapat ayat-ayat bernuansa 

moderat. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 yang mengisyaratkan tentang 

penisbahan masyarakat Islam sebagai umat pertengahan, umat yang adil sebagaimana 

yang dinyatakan M. Quraish Shihab  bahwa ummatan wasathan dalam ayat ini berarti 

umat teladan, moderat, tidak berpihak pada sisi kiri atau kanan.
118

 Perintah berbuat 

adil juga terdapat dalam Q.S. al-Maidah [5]: 8:  
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Terjemahnya: 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 

terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
119

 

 

   Sayyid Quthb menafsirkan bahwa sikap adil dan objektif adalah mutlak tanpa 

dipengaruhi oleh pengaruh cinta dan benci. Keadilan yang dimaksud adalah yang 

bersumber dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah swt., bebas dari segala pengaruh, 

dan bersumber dari perasaan dan kesadaran dalam pengawasan Allah yang Maha 

Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Sebelumnya 

Allah telah melarang orang-orang beriman menjadikan kebencian mereka sebagai 

penghalang mereka ke masjidil Haram dan melampaui batas terhadap musuh mereka. 

Hal ini merupakan puncak dalam mengendalikan jiwa dan bertoleransi.
120

 

   Ayat di atas menganjurkan manusia untuk berlaku adil dan tidak dilandasi 

oleh pengaruh benci terhadap seseorang atau kelompok. Tujuan yang hendak dicapai 

adalah pengendalian diri untuk tidak menyalahi perintah Allah tersebut. Meski 
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demikian, perintah di atas tidaklah mudah dalam konteks kehidupan saat ini, 

mengingat bahwa diperlukan kebijaksanaan dan kerendahan hati untuk 

menghilangkan pengaruh subjektifitas dalam memutuskan suatu perkara.  

  Pesan tentang moderasi juga berkaitan dengan Q.S. al-Anbiya [21]: 107: 

                

 
 

Terjemahnya: 

 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam.
121

 

 

Ayat di atas menyangkut Muhammad saw., sebagai Rasul atau utusan Allah 

swt., dengan membawa risalah yang mengisyaratkan sifat-sifat rahmat bagi seluruh 

alam yang tidak terbatas hanya kepada manusia, waktu dan tempat tertentu. Hajat 

batin manusia dapat terpenuhi dengan rahmat Allah, sehingga manusia mendapatkan 

ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya. 

Hamka dalam pendapatnya memberikan penafsiran bahwa ajaran Nabi Muhammad 

saw., adalah sistem yang membawa kebahagiaan untuk seluruh umat manusia, berikut 

3 bentuk rahmat Allah bagi seluruh manusia: 

a. Kemerdekaan berpikir sehingga tidak takut akan kemajuan zaman 

b. Keseimbangan batin manusia dalam hal keseimbangan jasmani dan rohani 

c. Menjadi bangsa yang besar dan berperadaban.
122
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Konsep rahmatan lil‟alamin dalam Islam diartikan oleh Ibnu Faris sebagai 

kelembutan hati, belas kasih, dan kehalusan. Al-Asfahani mempertegas bahwa dalam 

konsep rahmat adalah belas kasih semata-mata dan kebaikan tanpa belas kasih. 

Maksudnya, jika rahmat disandarkan pada Allah swt., maka bermakna “kebaikan 

semata-mata” dan jika disandarkan pada manusia berarti “simpat semata”. Segala 

sesuatu yang berkaitan dengan rahmat Allah di dalam Al-Qur‟an berarti pemberian 

dan tujuan tanpa ada sekat yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia karena Allah 

bersifat rahman yang mencakup siapa pun.
123

   

Sebagai kesimpulan, bahwa Islam hadir sebagai ajaran yang penuh 

kedamaian. Perdamaian hakiki dapat diwujudkan dengan kesadaran akan pentingnya 

jalinan kerja sama antar sesama manusia, nilai-nilai rahmatan lil‟alamin yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad menjadi dasar untuk senantiasa bersikap lemah lembut 

terhadap seluruh ciptaan Allah swt., bukan hanya terbatas kepada hubungan dengan 

manusia, tapi juga kepada alam semesta. 

2. Pesan Moderasi Beragama dalam Alkitab 

  Kata “Kristen” diturunkan dari istilah Kristus. Kristen berarti mengikuti 

Kristus karena percaya kepada Dia sebagai Juruselamat yang menyelamatkan 

manusia dari dosa yang dimurkai Allah. Kaitannya dalam moderasi beragama berarti 

diselamatkan dari dosa dalam bentuk tindak kekerasan yang destruktif.
124
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Berdasarkan penelusuran penulis, Kristus sebagai Juruselamat dalam kaitannya 

dengan moderasi beragama dapat berarti diselamatkan dari dosa dalam bentuk tindak 

kekerasan yang merusak. Dimulai dengan meneladani Kristus dari segi sikap, pikiran, 

pendapat, perasaan, tindakan, dan pengajaran-Nya tentang kasih yang sejati. Kasih 

yang sejati adalah kasih tanpa syarat yang selalu dipertunjukkan oleh Kristus secara 

konsisten. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Mozaik Moderasi Beragama 

dalam Perspektif Kristen bahwa: 

Dimulai dari pengosongan Diri dari kesetaraan-Nya dengan Allah, melalui 

kekerasan ekstrem peludahan dan penyaliban, sampai dengan seruan “Eli, Eli, 

lama sabakhtani?” (Allah-ku, Allah-ku, mengapa Engkau meninggalkan 

Aku)?
125

. sebagai puncak derita-Nya memikul seluruh dosa manusia yang 

dimurkai oleh Bapa-Nya, Kristus tidak menyerah kalah, tapi menyerahkan 

nyawa-Nya, mati dengan sadar sepenuhnya. Kematian Kristus bukan 

kekalahan, melainkan kemenangan atas dosa dan potensi destruktifnya dengan 

„menelannya dalam kematian-Nya‟.
126

   

 

  Kasih sejati dari Kristus memberi peluang untuk bertobat dari dosa dan 

beriman kepada Allah demi memperoleh keselamatan. Maka tentang keharusan untuk 

saling mengasihi, juga sebagai tanda bahwa kita bertobat dan percaya bukan karena 

Dia mengasihi kita lebih dahulu, melainkan Dia adalah kasih itu sendiri. Membalas 

kasih dengan kasih adalah kekuatan untuk mengatasi kekerasan, dan sumber kasih itu 

adalah manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam surat 1 Yohanes [4]: 8-16 bahwa: 
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8.  Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah 

adalah kasih. 

9.  Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan dintengah-tengah kita, yaitu 

bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, 

supaya kita hidup oleh-Nya. 

10. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang 

telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai 

pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

11.  Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi 

kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 

12.  Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling 

mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam 

kita. 

13.  Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan 

Dia di dalam kita: Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam 

Roh-Nya. 

14. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-

Nya menjadi Juruselamat dunia. 

15. Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap 

berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 

16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
 127

  

 

   Saling mengasihi karena percaya Allah sendiri yang membuktikan kasih-Nya 

dengan mengatasi dan menaklukkan kekerasan. Oleh sebab itu, manusia perlu 

meneruskan dan menghentikan kekerasan, radikalisme, ekstremisme dimulai dari diri 

sendiri dengan terus menghayati makna kasih sejati yang telah ditunjukkan oleh 

Kristus. Kasih sejati yang dipertunjukkan oleh Kristus melalui kayu salib dan yang 

mengalahkan kekerasan telah menggenapi hukum Taurat, karena itu logika “mata 

ganti mata, gigi ganti gigi” telah diganti menjadi logika kasih. 

  Perkembangan moderasi beragama dalam Kekristenan sebagaimana 

disaksikan dalam Alkitab mencapai puncaknya. Kristus mengajarkan bahwa ketika 

pipi kita ditampar, berikan pipi yang lain. Hal ini bukanlah merupakan sikap netral 
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dan pasifisme, akan tetapi merupakan penegasan bahwa logika mata ganti mata tidak 

berlaku lagi. Konsistensi kasih dalam hal ini adalah “jalan tengah” yang ditempuh-

Nya sampai di kayu salib. Kristus telah menyerahkan nyawa-Nya bukan karena 

menyerah, melainkan mengalahkan kekerasan secara tuntas, menang atas kekerasan, 

memutus lingkaran setan kekerasan, membuka hati Bapa-Nya yang adil dan suci yang 

tidak dapat dipermainkan, yang tidak mengenal impunity tetapi menghukum setiap 

dosa. Sehingga Bapa-Nya siap berdamai dengan manusia berdosa yang mengakui 

dosanya, bertobat dan percaya, Kristus telah menanggung hukuman atas dosa 

manusia.
128

  

  Penulis menyimpulkan bahwa Kristus telah mengalahkan kejahatan dengan 

kebaikan dan dasar teologis dari Alkitab tentang  moderasi beragama adalah kasih 

sejati. Kristus telah memberikan contoh bahwa segala kejahatan yang dibalas dengan 

kebaikan bertujuan mengendalikan sifat kesombongan dan kecenderungan manusia 

untuk melakukan kekerasan. Kesombongan manusia merupakan sifat yang 

memandang orang lain lebih rendah. Dalam kasih sejati, tidak ada kesombongan dan 

kekerasan. Telah jelas pula yang disampaikan ayat Alkitab di atas tentang anjuran 

untuk mengasihi sesama manusia sebagaimana kasih Allah pada manusia. Sehingga, 

mereka yang menanamkan kasih sejati dalam kehidupannya adalah orang-orang yang 

telah mengenal Allah. 
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  Moderasi beragama telah menempatkan seseorang untuk senantiasa 

mempertimbangkan warisan nilai dan norma agama serta konteks perkembangan 

sosial-politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan yang terpenting adalah 

mempertimbangkan dinamika kompetisi dan kontestasi berbagai kelompok yang ada. 

Salah satu kisah dalam Alkitab yang menggambarkan pergumulan tokoh-tokohnya. 

Ketika mengambil keputusan, pertimbangan moral-etis menjadikan mereka berhasil 

mengubah paradigma dari eksklusifisme dan primordialisme agama menjadi 

moderasi beragama dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan demi kemanusiaan.
129

 

Kisah pergumulan tokoh di atas terdapat dalam kitab Kejadian [12]: 1-9 sebagai 

berikut: 

1. Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pergilah dari negerimu dan dari 

sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Ku 

tunjukkan kepadamu; 

2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati 

engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi 

berkat. 

3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan 

mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum 

di muka bumi akan mendapat berkat.” 

4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya, dan 

Lot pun ikut bersama-sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima 

tahun, ketika ia berangkat dari Haran. 

5. Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala 

harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka 

di Haran; mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai disitu. 

6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, 

yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri 

itu. 

7. Ketika itun TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman: 

“Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu”. Maka 
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didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah menampakkan diri 

kepadanya. 

8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia 

memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah 

timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan memanggil 

nama TUHAN. 

9. Sesudah itu Abram berangkat dan main jauh ia berjalan ke Tanah 

Negeb.
130

  

 

  Russell Re Manning dalam artikelnya “The Religious Meaning of Culture: 

Paul Tillich and Beyond” berpendapat bahwa “Teologi budaya Tillich tidak 

diragukan lagi dan merupakan satu-satunya keterlibatan teologis yang paling penting 

dengan makna religius budaya di zaman modern.”
131

 Paul Tillich memberikan ulasan 

menarik tentang kitab Kejadian [12]: 1-9. Kisah tersebut menjadi dasar tentang 

bagaimana seharusnya seseorang menanggapi pluralisme.  

  Kisah tersebut bermula saat Allah memerintahkan Abram meningalkan negeri, 

sanak saudara, dan bahkan keluarganya sendiri. Abram harus pergi ke negeri yang 

Allah tunjukkan kepadanya. Zona nyaman Abram selama ini dinikmatinya sedang 

diuji. Lebih dari itu, Allah juga meminta Abram untuk menanggalkan persepsinya 

tentang Allah primordial: Allah keluarga, Allah suku, dan Allah tanah leluhurnya. 

Pemahaman Abram tentang Allah yang primordial yang hanya memerintah suku 

tertentu perlu ditanggalkan. Setiap suku memiliki Allah yang melindungi dan 

menjaga mereka. Hingga kini banyak orang seperti Abram yang percaya bahwa setiap 

suku dan setiap agama memiliki Allah yang eksklusif.
132
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  Perintah Allah tersebut justru hendak membuka paradigma baru dalam 

berteologi. Melalui perintah tersebut, Abram jadi mengetahui tujuan pengutusannya 

bahwa Allah tidak mesti identik hanya dengan satu suku saja. Allah yang memerintah 

Abram bukanlah Allah suku yang primordial. Allah adalah universal, yang tak 

terbatas hanya pada kelompok, suku, agama, atau wilayah tertentu. 

  Ada hal menarik dalam gagasan Tillich terkait pengutusan Abram. Baginya, 

salah satu “penyakit” kronis umat beragama adalah mengidentifikasi Allah dengan 

kelompoknya. Akibatnya, Allah eksklusif dan primordial cenderung menciptakan 

umat eksklusif yang “merasa diri paling benar” dan terjebak dalam absolutisme 

keyakinan. Sikap seperti ini justru mempertajam sekat di antara umat beragama. 

Selanjutnya yang terjadi adalah pola relasi menjadi polaristik seperti kami vs mereka, 

orang beriman vs orang kafir. Sikap inilah yang menjadi penyebab ekstremisme 

agama.
133

   

  Berdasarkan uraian di atas dan penelusuran beberapa referensi terkait, penulis 

menyimpulkan bahwa pesan yang hendak disampaikan adalah anjuran untuk 

menanggalkan eksklusifisme dan primordialisme dalam beragama atau klaim 

kepemilikan Allah pada kelompok tertentu saja. Klaim eksklusif tersebut dapat 

merusak harmonisasi antar umat beragama. Mentalitas yang dibangun atas klaim 

Allah eksklusif dan primordial justru dapat menutup ruang bagi dialog antar 

kelompok, tidak adanya saling percaya dan berbagai prasangka negatif pun turut 
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mewarnai. Inilah salah satu penyebab atau sumber konflik baik internal maupun 

eksternal beragama. 

  Mentalitas seperti di atas tidaklah sejalan dengan misi moderasi beragama, 

oleh sebab itu perlu memahami ajaran agama secara komprehensif melalui 

pendekatan yang ramah dan humanis. Salah satunya pendekatan hermeneutik yang 

berusaha mengungkap makna dibalik teks dengan menelusuri aspek historis dan 

signifikansinya dengan kehidupan modern saat ini. Hal ini penting dilakukan untuk 

mengetahui hikmah yang terkandung di balik teks-teks suci.  

 

D. Kontribusi Islam dan Kristen dalam Mewujudkan Moderasi Beragama  

  Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama RI menggaungkan 

gagasan moderasi beragama di berbagai kesempatan. Nampaknya moderasi beragama 

telah menjadi gerakan nasional. Setidaknya ada dua hal alasan mengapa gagasan ini 

digaungkan, alasan tersebut bersifat internal dan eksternal. Latar belakang eksternal 

berkaitan dengan situasi global yang tidak lagi memberi batasan baik pada wilayah 

administratif maupun wilayah geografis. Secara langsung atau tidak, kompetisi hidup 

semakin keras, semakin besar, dan semakin tajam dengan adanya perkembangan 

teknologi dan informasi. Pada situasi ini, tentu saja dalam menjalani kehidupan 

seseorang tidak terhindarkan dari melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

seharusnya. 

  Agama sebagai kumpulan nilai dan norma yang menjadi acuan atau pedoman 

hidup pun menghadapi tantangannya. Agama seringkali digunakan untuk 
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kepentingan-kepentingan para pihak yang sedang berkompetisi. Latar belakang 

internal juga tak terhindarkan seperti konteks keindonesiaan bahwa kita ditakdirkan 

sebagai bangsa yang tidak hanya plural dan beragam dalam hal etnis, suku, budaya 

dan bahasa tapi juga agama.
134

 Pada konteks ini, kita harus senantiasa menjaga dan 

memelihara serta memahami agama sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya agar 

tidak terjerumus pada pemahaman atau pengamalan yang berlebihan atau ekstrem.  

  Berdasarkan kacamata sosiologis, kemajemukan etnis dan kultur yang ada di 

Indonesia menjadi kekayaan kearifan lokal untuk mencegah terjadinya konflik. 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki seperangkat peraturan perundangan yang 

dapat mengikat semua warga negara agar terhindar dari konflik. Meski demikian, 

masih ada rintangan dan tantangan yang dapat mengancam eksistensinya, khususnya 

di kalangan umat Islam dengan adanya gerakan-gerakan yang mengarah pada sikap 

eksklusif, intoleran, serta mudah mengkafirkan dan menyatakan permusuhan. 

Perkembangan gerakan-gerakan interpretasi terhadap nash secara berlebihan juga 

turut mewarnai, akibatnya memahami teks tidak dengan makna sebenarnya.
135

 

Menyikapi realitas di atas, diperlukan adanya pemahaman dan pengamalan agama 

secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan dan diperuntukan bagi semua 

umat beragama, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup bersama dalam 

kerukunan dan solidaritas. 
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  Moderasi beragama merupakan upaya untuk lebih terbuka dan memahami 

perbedaan. Secara teologis, Islam telah berupaya menghadirkan dirinya untuk 

kepentingan dan kebaikan bangsa Indonesia. Umat Islam berperan dalam 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Peran tersebut membawa umat Islam 

berhasil membuat berbagai terobosan teologis yang bertujuan memperkuat relasi 

sosial intra dan antar umat beragama di Indonesia. Peran positif ini menciptakan 

udara segar di dalam ruang sosial dan demokrasi bangsa. 

  Kontribusi Islam membuat umat agama lain, termasuk Kristen ikut 

berpartisipasi dalam mempertahankan identitas bangsa. Kontribusi tersebut 

diwujudkan dalam konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar pada tahun 2019 yang menghasilkan keputusan 

yaitu penghapusan sebutan kafir terhadap kaum non-muslim. Tradisi sufistik dan 

dalam rangka dialog teologis dengan realitas keanekaragaman di Indonesia juga 

mendorong NU untuk menerapkan Islam Nusantara.
136

 

  Di sisi lain, seorang ulama dan cendekiawan Ahmad Syafii Maarif atau 

dikenal dengan Buya Syafii telah memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan 

moderasi Islam, saat menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah, beliau banyak 

berdialog dengan tokoh-tokoh seperti B.J. Habibie, M. Amien Rais, Abdurrahman 

Wahid, Nurcholish Madjid, Franz Magnis Suseno, Biku Pannyavaro, Pdt. Weinata 

Sairin, Romo Benny, dan tokoh-tokoh lainnya. Berdasarkan pergaulan itu, sosok 
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Buya Syafii menunjukkan sikap terbuka dan berkawan dengan siapa pun tanpa 

memandang etnis, suku, maupun agama.
137

 

  Salah satu kontribusi Kristen terhadap moderasi beragama adalah 

kemampuannya keluar dari pengaruh warisan teologi Barat. Warisan teologi Barat 

yang dimaksud adalah sindrom “Anak tunggal” yang menganggap agama sendiri 

sebagai satu-satunya pemegang monopoli kebenaran dan jalan keselamatan. 

Kemampuan Kristen untuk membebaskan diri dari dominasi tersebut menimbulkan 

efek positif terhadap kehidupan sosial-politik di Indonesia, terutama dalam konteks 

relasi antarumat beragama. Kekristenan dapat menerima dan menghargai 

keanekaragaman agama di Indonesia dan membangun relasi yang setara dan 

harmonis. 

  Secara politik, umat Kristen mampu mengembangkan sikap realistis dan 

teologis dengan menerima Pancasila sebagai dasar dan filosofi bangsa. Penerimaan 

tersebut didorong sikap teologis bahwa “Apa yang baik bagi semua orang adalah baik 

untuk kita”. Umat Kristen mengembangkan sikap demokratis, pluralis, dan toleran 

terhadap mereka yang berbeda agama. Kesadaran bahwa cita-cita luhur bangsa yang 

diamanatkan konstitusi hanya bisa tercapai melalui sinergi dan kerja sama lintas 

agama dan lintas denominasi. Beberapa intelektual di kalangan Protestan juga turut 

andil dalam memperkaya moderasi beragama, diantaranya adalah Leimena, TB 

Simatupang, Eka Darmaputera, Th. Sumartono, Yewangoe, dan lain sebagainya. 

Begitu juga dengan institusi gereja baik lokal maupun nasional mulai 
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mengembangkan berbagai program pelayanan yang memperkuat sinergi dan kohesi 

umat lintas agama, seperti seminar dan webinar lintas agama.
138

 

  Bimas Kristen dalam mewujudkan perannya sebagai mediator bagi kebijakan 

negara pada satu sisi dan suara umat Kristen di sisi yang lain. Bimas Kristen secara 

intensif turut mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kerukunan 

umat beragama, kepada umat Kristen dan seluruh lapisan masyarakat dengan 

mengoptimalkan berbagai saluran media sosialisasi, termasuk majelis agama, ormas 

keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Bimas Kristen juga ikut membantu 

dalam menyelesaikan konflik bernuansa agama secara tuntas sambil tetap 

memfasilitasi dan meningkatkan intensitas komunikasi dan kerja sama antara tokoh 

agama dan ormas keagamaan dalam rangka mengantisipasi munculnya permasalahan 

yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
139

 

  Moderasi beragama merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita 

bangsa Indonesia. Moderasi beragama kini telah menjadi gerakan nasional. 

Berdasarkan penelusuran dan analisis penulis, ditemukan banyak kajian tentang 

moderasi beragama dari berbagai aspek keilmuan. Misalnya, ada penelitian tentang 

pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan Agama Kristen, implementasi 

moderasi beragama dalam pendidikan Islam, tafsir kontekstual atas moderasi, peran 

tokoh agama, pesantren, dan perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama, dan 

berbagai kajian-kajian lainnya. Kontribusi-kontribusi tersebut menjadi bukti betapa 

kita sebagai umat beragama merindukan persatuan, merindukan kehidupan yang 

damai dan harmoni. 
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BAB IV 

NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR’AN DAN 

ALKITAB BERDASARKAN PEMAHAMAN HERMENEUTIK 

 

A. Islam Wasathiyah berdasarkan Pesan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 

  Saat membahas tentang wasathiyah atau moderasi Islam saat ini, penting 

mempertimbangkan kondisi umat Islam yang selalu hadir dalam peristiwa kekerasan 

yang dilakukan oleh individu atau sejumlah kelompok Islam yang tidak memahami 

ajaran Islam secara holistik. Salah satu strategi yang paling efektif untuk mengatasi 

kesulitan ini adalah dengan memahami konsep wasathiyah sebagai ajaran Islam yang 

mendorong manusia untuk bersikap moderat atau seimbang. 

  Wasathiyah telah berkembang menjadi salah satu prinsip utama Islam bila 

diterapkan dapat membuat umat Islam lebih terbuka dan adil. Wasathiyah bukanlah 

konsep atau gagasan baru, sebenarnya sudah ada sejak 14 abad yang lalu, saat 

pertama kali wahyu diturunkan ke muka bumi. Arah pemikiran Islam wasathiyah  

kini menjadi fenomena baru dalam sejarah Islam. Diperkenalkan oleh Imam Yusuf 

Al-Qardhawi, seorang tokoh terkemuka kelahiran Mesir abad 21. Masyarakat muslim 

Internasional dan para ulama dunia menerimanya dan menjadikannya sebagai teladan 

dalam implementasi Islam yang rahmatan lil‟alamin. Beliau memiliki karya-karya 

yang berlandaskan konsep Islam moderat atau dikenal dengan wasathiyatul Islam .
140
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Konsep pemikiran wasathiyatul Islam atau moderasi Islam menjadi solusi dalam 

gerakan dakwah Islam yang berwajah humanis dan toleran. Bagaimana tidak, setelah 

munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam telah 

merisaukan banyak kalangan, pemikiran dan gerakan tersebut mengusung model 

yang kaku, keras, atau sering disebut dengan Neo-Khawarij. Kelompok tersebut 

memandang Islam sebagai agama yang kokoh, tidak dapat menerima perubahan dan 

hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya, baik itu pada aspek akidah, ibadah, hukum, 

muamalat, sehingga perlu dibersihkan dari unsur syirik dan bid‟ah. Paham inilah 

yang pada gilirannya memunculkan stigma tentang Islam yang keras, radikal, 

tertutup, bahkan intoleran.  

  Arus pemikiran dan gerakan yang kedua adalah liberasi Islam, atau dikenal 

dengan nama Neo-Muktazilah, gerakan pemikiran ini mengusung narasi dan 

pemikiran rasional serta kebebasan penuh terhadap Islam. Menurut gerakan tersebut, 

Islam adalah agama yang harus berubah mengikuti perkembangan zaman baik dalam 

syari‟ah, ibadah, hukum, muamalat. Gerakan pemikiran Neo-Muktazilah 

membolehkan menerima semua perubahan termasuk pemikiran, budaya, dan 

kehidupan barat. Aliran ini mengklaim bahwa Al-Qur‟an sebagai nash sudah tidak 

relevan lagi dalam kehidupan modern.
141

 

  Kondisi benturan dua arus pemikiran di atas yang saling bertentangan sangat 

berbahaya bagi kelangsungan hidup umat dan peradaban Islam, oleh sebab itu 

menjadi perhatian beberapa ulama Islam moderat dalam melihat kedua arus 
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pemikiran tersebut. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah mencari titik 

temu untuk merumuskan konstribusi terhadap pemahaman Islam yang komprehensif, 

holistik, dan humanis. Pada pembahasan ini, akan dijelaskan terkait konsep 

wasathiyah dalam hubungannya dengan Q.S. al-Baqarah ayat 143 yang akan ditelaah 

secara hermeneutik melalui pandangan beberapa tokoh. 

                            

                               

                                  

               

 
Terjemahnya: 

 

 Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat 

pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

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

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

Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke 

belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang 

yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 

imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada 

manusia
142

 

   

  Kata wasath di kalangan ulama memiliki beragam penafsiran, ulama klasik 

seperti Ibnu Katsir, ath-Thabari, dan al-Baghawi memberikan arti dari kata tersebut 

secara literal dan maknanya adalah adil. Kata wasath jika disandingkan dengan kata 
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ummat berarti umat pilihan (umat yang terbaik). Berbeda halnya dengan al-Qurthubi 

yang memberi arti wasath sebagai pertengahan seperti halnya Ka‟bah yang posisinya 

berada di tengah-tengah bumi. 

  Selain ulama klasik, beberapa ulama abad pertengahan menunjukkan 

perkembangan dalam menafsirkan kata wasath. As-Syaukani misalnya, ia 

memberikan penafsiran kata wasath sebagai keseimbangan antara dua sisi yang sama. 

Kata wasath oleh beberapa ulama kontemporer ditafsirkan sebagai moderat dan orang 

yang memiliki sifat tersebut adalah moderator. Ulama-ulama kontemporer tersebut 

adalah Quraish Shihab, Hasby asy-Sydiqie, as-Sa‟di dan az-Zuhaili. Berdasarkan 

sudut pandang yang lain, Sayyid Quthb memberi penafsiran kata wasath sebagai 

keseimbangan dengan kategori yaitu keseimbangan pemikiran dan emosi, 

keseimbangan ideologi atau pemikiran, dan keseimbangan peran sosial.
143

 

   Secara konteks, Q.S. al-Baqarah [2]: 143 merupakan ayat Madaniyah. Ayat-

ayat tersebut ditujukan kepada umat Islam, Nasrani, dan Yahudi. Berdasarkan 

beberapa keterangan bahwa ada dua penyebab diturunkannya ayat di atas. Pertama, 

berkaitan dengan peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka‟bah. 

Kedua, terkait status shalat orang yang telah meninggal sebelum kiblat dipindahkan. 

Pemindahan kiblat tersebut merupakan sebuah upaya untuk membujuk umat Yahudi 

dan Nasrani agar masuk Islam dengan alasan memiliki arah kiblat yang sama, tetapi 

usaha tersebut gagal. Allah kemudian memberikan perintah untuk memindahkan 
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kiblat agar tidak sama dengan kiblat umat Yahudi, selain itu untuk meneguhkan 

ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan Ka‟bah sebagai simbolnya.
144

 

  Orang-orang Yahudi menolak perpindahan kiblat ke Ka‟bah dan menguji 

keteguhan hati umat Islam secara tidak langsung dengan mempertanyakan terkait 

kiblat shalat umat Islam yang berubah-ubah. Anggapan orang Yahudi tentang 

pergantian kiblat yaitu adanya kekeliruan Nabi Muhammad saw., yang hanya 

mengikuti hawa nafsunya untuk kembali menghadap ke Mekkah karena kerinduannya 

terhadap kampung halamannya. Orang-orang Yahudi juga menganggap bahwa ibadah 

shalat yang telah dilakukan oleh umat Islam sebelumnya ketika menghadap Baitul 

Maqdis dinilai batal dan tidak bernilai pahala.
145

 

  Terkait pemindahan kiblat merupakan ujian yang diberikan kepada umat 

Islam untuk mengukur sejauhmana ketaatan mereka dalam menerima dan 

menjalankan perintah Allah swt., dengan ikhlas. Jika mereka benar-benar taat dalam 

menjalankan perintah Allah, maka mereka akan mengikuti dengan hati yang lapang 

meskipun hal tersebut memberatkan dirinya dan inilah salah satu ciri dari sifat 

ummatan wasathan senantiasa ridho dengan ketetapan Allah dan tidak terpengaruh 

dengan hasutan orang-orang Yahudi. Mereka umat Islam adalah umat yang lurus dan 

menempuh jalan yang benar. 
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  Berdasarkan analisis Q.S. al-Baqarah [22]: 143 baik secara bahasa maupun 

konteks historis ayat oleh beberapa ulama. Penulis menyimpulkan beberapa hal 

penting yang dapat dijadikan tujuan dari ayat di atas. Pertama, cerminan dari 

ummatan wasathan adalah masyarakat ideal yang berkarakter unggul dalam 

intelektual dan unggul dalam spiritual dengan berlandaskan nilai-nilai wasathiyah. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mewujudkan masyarakat ideal adalah 

dengan senantiasa mempelajari ilmu secara komprehensif.
146

 Secara sederhana dapat 

diartikan bahwa ketika ingin menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang besar dan 

maju, indikator terpenting dalam mewujudkannya adalah masyarakat perlu memiliki 

keseimbangan dalam hal intelektual dan spiritual yang kokoh, sehingga 

terimplementasi secara teoretis maupun praktis. 

  Kedua, Q.S. al-Baqarah [2]: 143 memberikan posisi tinggi kepada orang yang 

memiliki karakter wasath. Mereka menjadi teladan bagi umat dan berhak untuk 

memutuskan perkara di masyarakat. Keadilan merupakan syarat penting dalam 

menyelesaikan problem di masyarakat. Karakter wasath juga menjadi penting dalam 

mengatur negara. Implementasinya melalui kebijakan dengan mempertimbangkan 

kemaslahatan bersama, selain itu dalam pemilihan pemimpin dan aparat pemerintah 

penting untuk memiliki karakter wasath agar menjadi teladan di masyarakat.   

  Berdasarkan pemahaman hermeneutik dengan berlandaskan teori dari Hassan 

Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang proses pemahaman hermeneutik yang 
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telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penulis telah menguraikan terkait asal-usul 

diturunkannya Q.S.al-Baqarah [2]: 143 beserta makna menurut beberapa ulama, 

sehingga tahap selanjutnya sebagai bagian dari analisis penulis adalah realisasi makna 

yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini.  

  Kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural merupakan anugerah 

sekaligus tantangan dalam menghadapi perbedaan. Moderasi beragama telah menjadi 

gerakan nasional dan dikaji dari berbagai aspek keilmuan. Substansi dari gagasan 

moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan. Signifikansi karakter wasath 

sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan yang harmoni. Karakter ummatan 

wasathan merupakan karakter yang selektif terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, berpikir maju sesuai dengan zaman, mengedepankan prinsip-prinsip 

toleransi, tolong-menolong, dan musyawarah dalam bermuamalah, memiliki 

semangat nasionalisme dan patriotisme baik dalam intern umat beragama maupun 

antar umat beragama seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw., melalui 

Piagam Madinah. 

  Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh ummatan wasathan yaitu berada 

diposisi tengah atau menjadi mediator antara dua kubu ekstrem, radikalisme dan 

liberalisme. Ummatan wasathan dalam melihat teks dan konteks selalu proporsional 

demi kemaslahatan bersama, mereka memposisikan teks agama sebagai sebuah 

inspirasi untuk melakukan kebenaran, bukan sebagai aspirasi untuk melakukan 

pembenaran.   
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B. Hukum Kasih berdasarkan Pesan dalam Injil Matius [22]:37-40 

  Sumber utama dalam memahami moderasi beragama dalam ajaran Kristen 

adalah Yesus. Albertus M. Patty dalam bukunya Moderasi Beragama: Suatu 

Kebajikan Moral-Etis memberikan penjelasan bahwa Yesus adalah tokoh yang sangat 

moderat, terutama dalam merespons pluralisme agama. Substansi moderasi beragama 

adalah penekanan Yesus pada aksi nyata ditengah kebutuhan, persoalan, dan 

tantangan riil manusia. Itulah sebabnya, Yesus mengajarkan bahwa nilai paling utama 

adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Injil Matius [22]: 37-40 sebagai berikut: 

34. Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-

orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka 

35. dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya dan mencobai Dia: 

36. “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?” 

37. Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.” 

38. Itulah hukum yang terutama dan pertama. 

39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu 

manusia seperti dirimu sendiri. 

40. Pada kedua hukum inilai tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para 

nabi.”
147

 

 

   Inilah hukum yang terutama, hukum yang agung, the real amanat agung. 

Yesus mengatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat 

dan kitab para nabi. Artinya, inti sari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan 

sesama manusia. Keduanya merupakan satu kesatuan. Kasih kepada Allah terlihat 

dalam kemampuan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama adalah bentuk 
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ketaatan kepada Allah. Tidak diperkenankan untuk merendahkan atau 

mendiskriminasi siapa pun, termasuk orang yang berbeda agama, karena semua 

manusia adalah bersaudara.
148

 

   Secara konteks, Injil Matius [22] menjelaskan bahwa Tuhan Yesus 

membedakan antara orang yang benar, antara orang yang mengerti akan kedaulatan 

Allah dengan yang tidak. Sebelumnya, kalimat dalam Matius [22]: 15 berbicara 

tentang  orang Farisi yang membentuk persekongkolan untuk menjebak Tuhan Yesus 

melalui dialog. Mereka terlebih dahulu membiarkan orang Herodian
149

 untuk 

mengajukan pertanyaan jebakan menyangkut masalah pajak. Tuhan Yesus menjawab 

bukan hanya sekadar siapa yang harus membayar pajak melainkan siapa yang berhak 

mendapatkan tempat di Kerajaan Surga. 

   Kasih kepada Allah dan sesama manusia yang terdapat dalam Injil Matius 

[22]: 37-40 juga terdapat dalam Perjanjian Lama pada kitab Imamat [19]: 18 dan 34 

serta dalam Ulangan [6]: 4-5. Allah mendambakan persekutuan dengan umat-Nya, 

sehingga memerintahkan untuk saling mengasihi agar mereka terikat pada-Nya. Pada 

perintah yang “utama dan pertama” bersamaan dengan perintah yang “kedua” untuk 

mengasihi sesama manusia.
150

 

   Mengasihi Allah merupakan dasar dari spiritualitas Kristen, hal tersebut 

berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah. Relasi yang ada karena Allah terlebih 
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dahulu menyatakan diri-Nya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Yesus 

mengatakan dalam Matius [22]: 37-40 bahwa orang percaya harus terlebih dahulu 

mengasihi Allah dengan segala keberadaan dirinya. Salah satu jenis kasih dalam 

Alkitab yaitu agape yang berarti kasih tanpa batas, mengasihi Tuhan tanpa syarat.
151

 

Maksudnya adalah, orang percaya harus mengasihi Allah secara utuh, tidak setengah-

setengah.  

   R.T. France dalam bukunya The Tyndale New Testament Commentaries: 

Matthew mengatakan bahwa: 

 Hearth, soul, and mind are not different “parts” of man, but different ways of 

thinking of the whole man in his relation to God, no clear distinction can be 

drawn between them. The three nouns together indicate the essential nature of 

man, his ultimate, fundamental loyalty, not just a superficial allegiance.
152

    

 

   Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengasihi Allah 

dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran bukanlah sesuatu yang 

berbeda, melainkan keutuhan manusia dalam mengasihi Allah. Ketiga kata tersebut 

yaitu hati, jiwa, dan pikiran merupakan satu kesatuan, karena dalam Matius 

mempertegas bahwa keutuhan pribadi manusia adalah untuk mengasihi Allah secara 

total. 

   Pada Injil Matius pasal 22 ayat 37, kata “segenap” disebutkan sebanyak 3 kali. 

Kata tersebut menegaskan bahwa mengasihi Allah harus dengan totalitas eksistensi 

orang percaya sebagai manusia yang telah dibenarkan oleh korban Yesus di kayu 
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salib. Perintah mengasihi adalah sebuah panggilan sebagai komitmen sukarela kepada 

Allah yang bersifat pribadi, komprehensif, dan sepenuh hati. Hal ini ditekankan 

dengan pengulangan kata “dengan” yang menunjukkan sumber, “semua”, “kamu” 

(bentuk singular) serta berbagai istilah yang berkaitan dengan kepribadian manusia, 

hati (pusat kendali), jiwa (kehidupan sadar diri), pikiran (kapasitas berpikir), dan 

kekuatan (kekuatan fisik).
153

 Kesimpulannya adalah seseorang yang senantiasa 

memikirkan Allah setiap waktu, menjadikan Allah sebagai penuntun jalan 

kehidupannya, melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Mereka adalah orang-

orang yang dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya mengasihi Allah. 

   Pada hukum yang kedua, yaitu “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri”. Alkitab New International Version menerjemahkan Injil Matius pasal 22 

ayat 39 sebagai “And the second is like it” yang artinya “dan yang kedua yang mirip 

atau sama dengan itu”. Frase ini menunjukkan arti yang tidak jauh berbeda dengan 

frase “mengasihi Allah”, yang artinya mengasihi manusia dengan kasih tanpa syarat 

pula. Ayat yang mirip juga terdapat dalam kitab Imamat [19]: 18, yaitu “Janganlah 

engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang 

sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah 

Tuhan”
154

  

   Hal di atas menunjukkan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama 

manusia merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan oleh orang percaya, sehingga 
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orang yang mengasihi Allah juga harus mengasihi sesama manusia, sebaliknya orang 

yang tidak mengasihi sesama manusia, maka dia juga tidak mengasihi Allah. Kata 

“sesama” dalam ayat 39 tidak berarti sesama orang Israel sebagaimana yang terdapat 

dalam kitab Imamat [19]: 18, akan tetapi perintah untuk mengasihi musuh. Mengasihi 

sesama tidak hanya terbatas kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Yesus 

menegur kasih yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. 

Mereka hanya mengasihi orang-orang yang mereka senangi saja atau hanya orang 

Yahudi.  

   Yesus menggabungkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia di 

dalam Perjanjian Baru. Yesus menekankan kewajiban untuk mengasihi musuh. 

Manifestasi kehidupan spiritual Kristen yang benar tidak lahir dari spiritualitas yang 

dihidupi secara sendiri dan terisolasi dari sebuah komunitas, karena kehidupan 

spritualitas yang terisolasi dapat menyebabkan sikap egois, sombong, dan kurangnya 

kepedulian terhadap sesama manusia. Kasih tidak dapat berfungsi jika tidak 

diekspresikan dalam sebuah komunitas.
155

  

   Kasih kepada Allah dan sesama manusia menjadi motivasi dan tujuan dari 

spiritualitas Kristen. Perlu dipahami bahwa spiritualitas merupakan kehidupan yang 

terhubung dengan Roh Kudus. Kepada orang percaya, Allah mengaruniakan kepada 

mereka Roh Kudus agar mereka dapat mengikuti kehendak Allah yang benar seperti 

yang dicontohkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan dan pelayanannya. Seseorang 
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yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadinya, maka dalam 

menjalani kehidupannya, penting untuk menjadikan Yesus sebagai teladan.   

   Hukum kasih merupakan substansi dari konsep moderasi beragama dalam 

Kristen. Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai makna kasih dalam Injil 

Matius [22]: 37-40, maka sebagai analisis dan kesimpulan penulis bahwa Yesus 

memberikan pelajaran tentang mengasihi sesama manusia, sekalipun itu adalah 

musuh. Yesus memerintahkan untuk senantiasa memberkati mereka yang berbuat 

jahat dan membalas mereka yang membenci dengan kebaikan. Mengasihi sesama 

manusia berarti menghormati dan menghargai setiap orang apa pun budaya dan 

agamanya. Penekanan kasih berarti penekanan pada tindakan nyata yang tertuju 

kepada semua orang. Tidak ada kasih tanpa tindakan nyata. Hal tersebut sejalan 

dengan moderasi beragama yang mendorong setiap umat beragama agar bersikap 

realistis untuk menerima pluralisme kehidupan beragama. 

   Berdasarkan analisis penulis terkait makna moderasi beragama dalam Kristen 

ditinjau dari pendekatan hermeneutik telaah atas Injil Matius [22]: 37-40, sejalan 

dengan pendapat John C. Simon bahwa hermeneutik dan agama memiliki fungsi etis 

untuk hidup lebih baik. Melalui hermeneutik, agama dapat membaca teks dan sejarah 

penafsiran teks. Memahami makna kasih secara komprehensif sangat diperlukan 

untuk membangun kehidupan yang lebih baik. 
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C. Nilai-nilai Moderasi Beragama berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 143 dan Injil 

Matius [22]: 37-40 

Secara khusus dalam tatanan kehidupan beragama, setiap individu memegang 

nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Nilai yang dikandung 

dalam ajaran agama memiliki makna yang khusus dalam kehidupan setiap individu. 

Nilai-nilai tersebut menjadi tolak ukur setiap individu dalam mengatur pola tingkah 

laku, pola pikir, dan pola sikap. Selain itu, juga menjadi acuan atau panduan dalam 

menjalani hidup. Sebagaimana setiap agama memilki nilai utama yang berdasarkan 

cinta dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. 

1. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 

a. Keadilan (ta‟adul) 

 M. Quraish Shihab menjelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 bahwa salah 

satu nilai dari moderasi beragama adalah adil, umat yang adil dalam hal ini berada 

pada posisi tengah atau tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan. Ta‟adul 

yang berarti lurus dan tegas adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
156

 Setiap agama 

memiliki konsep dasar tentang keadilan yang dijadikan sebagai standar kebajikan 

bagi pemeluknya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam 

pemahaman dan persepsi dalam mengembangkan tujuannya sesuai dengan prinsip-

prinsip teologisnya.   
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 Keadilan bertujuan untuk mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara 

hak dan kewajiban. Hak setiap manusia tidak boleh dikurangi karena disebabkan oleh 

adanya kewajiban. Tanpa adanya nilai keadilan, maka agama terasa tidak bermakna, 

karena keadilan menyangkut hajat hidup orang banyak. Moderasi beragama 

senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.  

b. Keseimbangan (tawazun) 

 Terkait pandangan tentang Tuhan dalam penafsiran Q.S. al-Baqarah [2]: 143, 

ada yang berpendapat bahwa ummatan wasathan adalah mereka yang tidak 

mengingkari wujud Tuhan, tetapi juga tidak menganut paham politeisme (banyak 

Tuhan). Menurut pandangan Islam, Tuhan adalah yang Maha Wujud dan Yang Maha 

Esa. Sedangkan, kehidupan dunia menurut pandangan Islam adalah tidak 

mengingkari dan menilainya, melainkan juga tidak menganggap bahwa kehidupan 

dunia adalah segalanya. Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan antara dunia dan 

akhirat. Tawazun merupakan keseimbangan antara pemahaman dan pengamalan 

agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Hal ini 

perlu diwujudkan dalam ketegasan prinsip yang dapat membedakan antara 

penyimpangan dan perbedaan
157

  

Tawazun juga merupakan pemberian sesuatu berdasarkan haknya, tanpa 

adanya pengurangan atau pun penambahan. Nilai ini sangat penting dimiliki oleh 

seseorang dalam kehidupannya. Sebagai seorang muslim, keseimbangan dalam 
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menjalani kehidupan akan mengantarkan meraih kebahagiaan batin yang hakiki 

dalam bentuk ketenangan. 

2. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Injil Matius [22]: 37-40 

  Substansi dari Injil Matius [22]: 37-40 adalah nilai kasih, di mana tidak hanya 

sekadar mencakup esensi empatik dan moralitas, akan tetapi lebih dari itu esensinya 

bersifat teologis. Hukum kasih merupakan hukum terutama dan utama dalam Alkitab, 

dalam aturan ini terdapat karakter Tuhan yang membimbing manusia untuk 

berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik. Kasih dalam kekristenan berawal 

dari kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah, dan juga kasih antar 

sesama manusia. Kasih Allah kepada manusia dalam Perjanjian Lama berarti 

kebaikan, kemurahan Allah yang tanpa syarat, kasih setia yang memiliki 

perjanjian.
158

 Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel, 

di mana Allah menyatakan kasih-Nya di dalam perjanjian. 

  Nilai kasih dalam Injil Matius [22]: 37-38 merupakan suatu respons dari 

manusia atas kasih Allah yang diberikan kepada manusia tanpa syarat. Manusia 

mengasihi Allah karena kesadaran bahwa manusia adalah milik Allah, oleh karena itu 

manusia perlu mengasihi Allah tanpa syarat pula. Bukti kasih manusia kepada Allah 

juga diimplementasikan melalui kasih kepada sesama manusia. Indikator dari 

mengasihi sesama manusia adalah bagaimana mengasihi diri sendiri seperti yang 

tertuang dalam Injil Matius [22]: 39. Saat seseorang ingin hidupnya berarti, 
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merasakan kebahagiaan, kenyamanan serta ketenangan, maka itu semua wujud dari 

mengasihi diri sendiri karena setiap orang mencari kebahagiaan tanpa terkecuali.
159

 

  Kasih dalam kekristenan juga disebut dengan kasih agape yang memiliki arti 

cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. 

Kasih agape tidak pernah egois, cinta yang bersifat total, yang merupakan cinta 

Tuhan terhadap ciptaan-Nya. Ciri dari kasih agape adalah tidak mementingkan jasa 

dan kasih yang mencari untuk memberi.
160

 Setiap perbuatan harus dilandasi dengan 

kasih, karena merupakan tuntunan Allah melalui Yesus sebagai Juruselamat yang 

dalam kehidupannya telah menerapkan nilai kasih, sehingga dapat dijadikan teladan 

dalam menjalani kehidupan yang bahagia, damai, dan sejahtera.   

 

D. Titik Temu Islam dan Kristen tentang Moderasi Beragama  

  Pemahaman moderasi beragama yaitu suatu kebenaran tidak hanya ada pada 

satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok lain, begitu juga dengan 

kelompok agama. Pemahaman tersebut muncul dari sebuah keyakinan bahwa pada 

hakikatnya setiap agama membawa ajaran keselamatan bagi pemeluknya. 

Perbedaannya terletak pada aspek syariat, karena dibawa oleh nabi dari generasi ke 
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generasi.
161

 Moderasi beragama erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dengan 

berdasar sikap tenggang rasa untuk dapat saling memahami satu sama lain. 

  Di sisi lain, bagi kelompok yang menganggap dirinya penganut agama yang 

taat, justru tidak jarang terjebak pada ekstremisme beragama dan arogansi teologis 

yang beranggapan bahwa dimensi eksoteris yang dipahami sebagai satu-satunya 

kebenaran, sehingga memunculkan klaim kebenaran dan secara terbuka menyalahkan 

kebenaran agama lain. Pada akhirnya titik tertinggi dari keadaan tersebut adalah 

konflik dan perpecahan antar umat beragama. Agama merupakan jalan yang dipilih 

seseorang sebagai alternatif untuk mendapatkan ketenangan dan keselamatan dalam 

kehidupan.  

  Membuktikan kebenaran suatu keyakinan tidak harus dengan menyalahkan 

keyakinan orang lain. Hal tersebut tidak sejalan dengan misi agama untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan yang damai dan harmoni.
162

  Kontribusi agama dalam 

memecahkan problem sosial tidak mudah, begitu banyak tantangan yang dihadapi 

sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak. Kitab suci sebagai 

pedoman harus mampu memberikan jalan keluar yang realistis terhadap problem-

problem dalam masyarakat yang beraneka ragam.
163

 

  Perjumpaan antara pemeluk agama telah terjadi dan membentuk jalinan kerja 

sama, namun tidak sedikit juga mengakibatkan perselisihan yang terjadi akibat klaim 
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kebenaran dan klaim keselamatan. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk 

mengkaji agama dari dimensi esoterik untuk mengatasi problem tersebut. Tujuannya, 

untuk menambah wawasan keluasan dan keluwesan intelektual, menumbuhkan sikap 

toleransi, serta membebaskan sikap eksklusif yang menyatu dalam keyakinan hidup, 

sehingga dalam memahmi agama, tidak cukup hanya pada tataran normatif saja tetapi 

juga dalam melihat historisitas.
164

 Dengan demikian, untuk mengkaji agama perlu 

dilihat dari dua dimensi, yaitu eksoteris dan esoteris. 

  Aspek eksoteris berkaitan dengan historisitas, kebudayaan, adat istiadat, dan 

suku dalam suatu masyarakat tertentu. Aspek kedua adalah esoteris yang berkaitan 

dengan titik temu untuk mencari benang merah historisitas tentang pertumbuhan 

agama. Titik temu yang dimaksud terletak pada tataran substansi yang memiliki 

kesatuan transenden, karena ketika agama dilihat dari kaca mata eksoteris akan 

bersifat relatif, sedangkan saat dilihat dari kaca mata esoteris akan bertemu pada 

kesatuan transenden dan inilah kebenaran absolut.
165

  

  Kemajemukan dan pluralitas tanpa adanya toleransi yang dibangun atas 

pemaham esoteris tentang Tuhan yang benar dapat menimbulkan truth claim 

radically dan intoleransi. Akibatnya, dapat membahayakan tatanan integritas bangsa. 

Seyyed Hossein Nasr  sebagaimana dikutip Arqom Kuswanjono menegaskan bahwa 

“Setiap agama memiliki satu bentuk dan satu substansi. Substansi memiliki hak yang 
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tidak terbatas, karena lahir dari sesuatu yang mutlak, sedangkan bentuk adalah relatif 

dan karena itu menjadi terbatas.
166

  

  Mengkaji agama melalui dimensi eksoteris bersifat relatif dan dimensi 

esoteris yang merupakan substansi yang bersifat mutlak. Pada sisi eksoteris akan 

ditemukan berbagai bentuk yang ditampilkan oleh agama dan pada sisi esoteris akan 

ditemukan kesatuan transenden agama-agama. Artinya, meskipun agama berbeda dari 

sisi syariah, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju kekuatan Yang Satu 

dan Maha Kuasa. Berikut uraian terkait titik temu Islam dan Kristen tentang moderasi 

beragama: 

a. Spiritualitas 

  Secara ontologis, spiritualisme memandang bahwa manusia memiliki dimensi 

eksoteris (tubuh) dan memiliki sisi esoteris (ruh) yang bersifat transenden dan 

Ilahiyah. Dimensi esoterik inilah yang menjadi esensi kemanusiaan serta menjadi 

faktor utama bagi gerak dinamis manusia dalam kehidupannya. Spritualitas sangat 

menekankan pada aspek intuitif dalam proses menemukan makna dan hakikat dari 

realitas, termasuk diri manusia. Intuisi adalah potensi epistemologis yang dimiliki 

oleh manusia untuk memperhatikan secara langsung realitas yang tidak hanya 

berpedoman pada persepsi indrawi, tetapi juga menangkap realitas tersebut secara 

esensial dan utuh. Jika akal dan indra hanya mempu memperhatikan pengalaman-
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pengalaman fenomenal manusia, intuisi dapat mengantarkan manusia pada 

pengalaman-pengalaman eksistensialnya.
167

   

  Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk spiritual yang memiliki 

kebutuhan untuk menemukan makna dan nilai dari yang diperbuat dan dialami dalam 

kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama diawali dengan adanya dorongan spiritual 

dari keinginan dan kegiatan dalam bentuk immateri untuk menemukan Tuhan yang 

Maha Esa. Dorongan tersebut membimbing seseorang menuju jiwa yang bertakwa. 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah melalui transformasi jiwa spiritual, seseorang 

dapat meninggalkan jalan kesesatan dan menjadi patuh kepada Tuhan. Pada situasi 

inilah moderasi beragama dapat terwujud. Seseorang yang di dalam dirinya tidak ada 

keinginan untuk menciptakan kondisi yang dapat meresahkan dan menghancurkan 

kedamaian dalam kehidupan.
168

 

  Spiritualitas merupakan ekspresi dari kehidupan yang sehat dan sejahtera yang 

dipersepsikan lebih tinggi, lebih kompleks atau lebih terintegrasi dalam pandangan 

hidup seseorang dan lebih daripada hal yang bersifat inderawi.
169

 Spiritual hadir 

dalam diri seseorang sebagai pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna 

hidup. Prosesnya dimulai dari hadirnya kekuatan internal yang mengubah hubungan 

seseorang dengan Tuhan. Realitas penghambaan secara fisik akan terjadi akibat 
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perubahan internal tersebut. Perubahan yang timbul disertai dengan meningkatnya 

kesadaran dan kebaikan, di mana nilai-nilai ketuhanan termanifestasi ke luar dirinya 

ketika berhubungan dengan Tuhan, makhluk dan segala yang terdapat di alam 

semesta. 

  Moderasi merupakan sikap yang dapat menyelamatkan manusia, di mana 

kehidupan yang damai dapat terwujud oleh kemampuan manusia dalam 

mengamalkan ajaran agama secara kaffah. Seseorang yang moderat akan memperoleh 

kedamaian dalam kehidupannya. Kedamaian yang dapat dicapai ketika berada pada 

tingkatan spiritual tertinggi. Tingkatan tersebut dari yang bersifat egois sampai yang 

suci menurut perintah Allah. Dibutuhkan moderasi dalam berpikir untuk sampai pada 

tingkatan tersebut, karena moderasi dalam berpikir akan membawa kepada moderasi 

dalam beragama. Cara pengembangan moderasi berpikir adalah dengan berpikir jauh, 

berpikir dalam dan berpikir luas terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupan.  

 

b. Cinta Kasih 

  Agama sebagai jalan menuju Tuhan Yang Maha Suci sering kali dinodai oleh 

sebagian pemeluknya dengan sikap-sikap yang justru jauh dari kesucian yang 

dikehendaki Tuhan. Tindakan terorisme dan radikalisme menjadi bukti bahwa 

kekerasan yang dianggap sebagai bentuk jihad justru merupakan pemahaman yang 

keliru. Kekeliruan memahmi nilai-nilai ketuhanan menurut Haidar Bagir disebabkan 

oleh pemahaman manusia terhadap Tuhan. Tuhan diimajinasikan sebagai sosok yang 

didominasi sifat-sifat kemarahan, kekerasan, dan pada puncaknya Tuhan sebagai 
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sosok yang “senang” menghukum. Penggambaran sifat Tuhan tersebut merupakan 

kegagalan dalam memahami firman Tuhan. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa 

manusia cenderung mendahulukan isi kitab suci dari pada memahami Tuhan sebagai 

“penulis” kitab suci dan manusia seringkali gagal memahami bahwa Tuhan memiliki 

sifat kasih sayang sebagai prinsip ketuhanan.
170

 

  Kesan yang dimunculkan oleh sebagian kelompok umat Islam yang bertindak 

radikal justru menyebabkan Islamophobia. Hal tersebut menjadikan wacana 

keislaman yang mengedepankan nilai-nilai cinta kasih atau rahmah seolah tenggelam. 

Haidar Bagir menjelaskan bahwa tasawuf adalah tradisi keislaman yang secara 

eksplisit memuat nilai-nilai cinta kasih terutama cinta kepada Tuhan atau cinta 

ilahiyah. Islam cinta merupakan Islam tasawuf, karena tasawuf merupakan mazhab 

cinta. Para sufi disebut sebagai wali karena wali itu mencintai Allah dan dicintai oleh 

Allah. Ihsan yang merupakan prinsip tasawuf juga sama dengan cinta. Hal demikian 

dapat dipahami sebab merujuk pada ungkapan-ungkapan perasaan cinta seorang sufi 

kepada Tuhan baik melalui syair, ajaran yang normatif, atau tasawuf falsafi. Cinta 

dalam hal agama dikategorikan pada aspek esoteris.
171

 

  Ibn Arabi merupakan tokoh yang popular dengan gagasan cinta dan agama 

universalnya. Agama universal memiliki arti bahwa semua agama bersumber dari 

yang sama tetapi melalui jalan yang berbeda. Basis bagi masing-masing 
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penyembahan adalah cinta. Cinta didefinisikan sebagai suatu prinsip yang meresapi 

semua wujud dan mengikat mereka bersama. Cinta merupakan suatu kesatuan yang 

esensial, oleh karena itu, objek tertinggi dan paling benar dari penyembahan atau 

manifestasi tertinggi di mana Tuhan itu disembah adalah cinta.
172

 

  Cinta kasih menjadi elemen penting titik temu Islam dan Kristen terkait 

moderasi beragama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kristen 

sangat identik dengan hukum utama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan dan 

mengasihi sesama atau lebih dikenal dengan hukum kasih. Islam juga merupakan 

agama cinta kasih atau rahmah. Hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islami adalah 

tidak memisahkan manusia dari kemanusiaan. Hal esensial dalam Islam adalah 

memuliakan sesama manusia dengan membumikan nilai-nilai Islam yang penuh rasa 

cinta kepada Tuhan dan manusia. Di sinilah puncak pertemuan Islam dan Kristen 

yaitu pada dimensi esoteris.  

c. Pembebasan dari Ketertindasan 

  John C. Simon dalam tulisannya Misi Emansipatoris Menurut Paul Ricoeur 

mengemukakan bahwa ada beberapa isu-isu yang penting untuk disikapi secara 

teologis dan praktis yang berkaitan dengan keprihatinan kontekstual yang meliputi 

kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan radikalisme. Keempat hal 

tersebut dapat memicu bahkan menghancurkan kehidupan bersama. Isu-isu tersebut 
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dikaji menggunakan pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur yaitu hermeneutik 

emansipatoris. 

  Prinsip dasar dari etika emansipatoris Ricoeur adalah hidup baik dalam relasi 

dengan yang lain. Hidup baik yang dimaksud adalah yang berlandaskan keadilan. 

Baginya, keadilan tidak hanya terbatas pada relasi interpersonal tetapi meluas pada 

hidup dalam institusi-institusi. Menariknya, Paul Ricoeur menegaskan bahwa 

kehidupan yang baik dapat dicapai melalui relasi dengan sesama manusia dalam 

aspek respect atau saling menghargai dan aspek equality atau pengakuan akan 

kesetaraan.  

  Ricouer menyinggung “Kaidah Emas” (golden rule) yaitu “Janganlah lakukan 

kepada tetanggamu apa yang kamu tidak ingin ia lakukan kepadamu”. Hal yang sama 

juga termuat dalam Injil Lukas [6]: 31 bahwa “Sebagaimana kamu kehendaki supaya  

orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka”. Menurut 

Ricoeur, semua hukum ini tanpa harus menjadi hukum ekonomi “untung-rugi”, 

berhubungan dengan norma resiprokal dalam tatanan yang simetris sebagai dasar 

relasi antar sesama manusia.
173

 

  Paul Ricoeur menegaskan bahwa metodologi atau paradigm emansipasi 

adalah paradigma Kerajaan Allah. Paradigma Kerjaan Allah bagi Ricoeur 

membebaskan subjek dari ilusi subjek yang merasa diri cukup dengan dirinya, 

berperilaku dominatif, dan bertindak tidak adil. Sejalan dengan itu, penghayatan 
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hidup beriman yang ikut dalam gerakan Kerajaan Allah dapat disebut sebagai gerakan 

mistik sekaligus gerakan politik.
174

 Inti pengalaman mistik Kristiani adalah 

pengalaman disapa oleh mistri penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. 

Pengalaman mistik tersebut membuat orang sekeprihatinan dengan Allah dalam 

rencana kasih penyelamatan-Nya untuk dunia saat ini. 

  Pembebasan berdasarkan sudut pandang Islam memiliki tujuan dasar yaitu 

persaudaraan yang universal, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
175

 Sebagaimana telah 

ditegaskan dalam al-Qur‟an bahwa “Hai manusia sesunggunya Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” Q.S. al-Hujurat [49]: 13. 

  M. Quraish Shihab menegaskan ayat di atas sebagai kesatuan asal-usul 

manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidka wajar 

seseorang berbangga dan merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak hanya antar 

suku, bangsa, atau warna kulit, tetapi antar sejenis kelamin mereka.
176

 Ayat di atas 

juga membantah seluruh konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau 
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keluarga dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya kesalehan. Kesalehan 

yang tidak hanya pada aspek ritual tapi juga pada aspek sosial. 

  Asghar Ali Engineer menekankan pentingnya paradigma baru dalam teologi 

yang memerangi penindasan dalam struktur sosio-ekonomi. Paradigma ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena arogansi kekuasaan, ketidakadilan, 

penindasan terhadap kaum lemah, deskriminasi kulit, bangsa atau jenis kelamin, 

penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan dalam realitas masyarakat 

kontemporer.
177

   

  Pemikiran Asghar Ali Engineer diformulasikan ke dalam kerangka praksis 

bahwa konsep tauhid tidak hanya mengacu pada keesaan Allah, namun juga pada 

kesatuan manusia, mengakui dan menjamin kesetaraan manusia, tidak membenarkan 

adanya deskriminasi dalam bentuk apapun. Konsep iman tidak hanya dimaknai 

tentang kepercayaan kepada Allah, tetapi orang yang beriman harus dapat dipercaya, 

berusaha menciptakan kedamaian, serta bersungguh-sungguh untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai kebaikan dalam 

kehidupan. Pada dimensi inilah dapat ditemukan benang merah bahwa keadilan 

sangat penting dan salah satu tujuan dari agama adalah untuk membebaskan manusia 

dari ketertindasan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Konsep moderasi beragama dalam Islam adalah wasathiyah, sedangkan dalam 

Kristen adalah hukum kasih. Substansi dari Islam wasathiyah adalah keseimbangan 

dan keadilan, beberapa ulama memberikan definisi seperti Yusuf al-Qardhawi bahwa 

sikap wasathiyah merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan, al-Ghazali 

menjelaskan bahwa penting untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan 

akhirat. Al-Qurthubi memberi definisi bahwa umat wasathan adalah umat yang 

paling baik dan adil. Penulis menyimpulkan bahwa substansi dari konsep wasathiyah 

adalah keseimbangan yang meliputi keseimbangan antara keyakinan dan moral yang 

merupakan ekspresi dari sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Di sisi 

lain, moderasi dalam Kristen merupakan cara pandang yang bertujuan memediasi 

ekstremitas interpretasi ajaran Kristen yang dipahami oleh sebagian pengikutnya. 

  Albertus M. Patty menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah kebajikan 

praktis yang berdasarkan pertimbangan moral-etis. Substansi dari moderasi dalam 

konteks kekristenan adalah kasih sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Alkitab 

bahwa mengasihi Allah dan sesama manusia adalah hukum utama dan terutama yang 

menyangkut keseluruhan hukum taurat. 
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  Aktualisasi akan pentingnya moderasi beragama perlu diterapkan sesuai 

dengan prinsip dan pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci, khususnya Al-

Qur‟an dan Alkitab. Konsep moderasi beragama dalam Islam dan Kristen bukanlah 

tanpa landasan, sehingga penting untuk memahami pesan-pesan moderasi beragama 

dalam Al-Qur‟an dan Alkitab melalui pendekatan komprehensif terhadap pemahaman 

kitab suci. Riset ini fokus menguraikan pesan-pesan yang terdapat dalam Q.S. al-

Maidah [5]: 8, Q.S. al-Anbiya [21]: 107, Perjanjian Baru surat 1 Yohanes [4]: 8-16, 

dan Perjanjian Lama Kejadian [12]: 1-9. Nilai-nilai moderasi beragama dalam 

penelitian ini, khususnya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 adalah keadilan (ta‟adul) 

dan keseimbangan (tawazun). Sedangkan, dalam Injil Matius [22]: 37-40 adalah 

kasih.  

  Titik temu Islam dan Kristen tentang moderasi beragama terletak pada 

dimensi esoteris. Titik temu yang dimaksud terletak pada tataran substansi yang 

memiliki kesatuan transenden, karena ketika agama dilihat dari kaca mata eksoteris 

akan bersifat relatif, sedangkan saat dilihat dari kaca mata esoteris akan bertemu pada 

kesatuan transenden dan inilah kebenaran absolut. Pada sisi eksoteris akan ditemukan 

berbagai bentuk yang ditampilkan oleh agama dan pada sisi esoteris akan ditemukan 

kesatuan transenden agama-agama. Artinya, meskipun agama berbeda dari sisi 

syariah, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju kekuatan Yang Satu dan 

Maha Kuasa.    

  Moderasi merupakan sikap yang dapat menyelamatkan manusia, di mana 

kehidupan yang damai dapat terwujud oleh kemampuan manusia dalam 
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mengamalkan ajaran agama secara kaffah. Seseorang yang moderat akan memperoleh 

kedamaian dalam kehidupannya. Kedamaian yang dapat dicapai ketika berada pada 

tingkatan spiritual tertinggi.  

  Cinta kasih menjadi elemen penting titik temu Islam dan Kristen terkait 

moderasi beragama. Sebagaimana dalam Kristen sangat identik dengan hukum utama 

dan terutama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama atau lebih dikenal dengan 

hukum kasih. Islam juga merupakan agama cinta kasih atau rahmah. Hidup yang 

berlandaskan nilai-nilai Islami adalah tidak memisahkan manusia dari kemanusiaan. 

Hal esensial dalam Islam adalah memuliakan sesama manusia dengan membumikan 

nilai-nilai Islam yang penuh rasa cinta kepada Tuhan dan manusia. Di sinilah puncak 

pertemuan Islam dan Kristen yaitu pada dimensi esoteris.  

 

B. Implikasi Penelitian 

  Pertama, riset ini dapat berkontribusi dalam perkembangan kajian-kajian 

agama, terutama dalam kajian konsep moderasi beragama perspektif Islam dan 

Kristen. Riset ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang moderasi beragama masih 

perlu dikaji lebih dalam, khususnya dalam tradisi agama-agama.  

  Kedua, pendekatan hermeneutik yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

menjadi acuan dan pertimbangan untuk digunakan pada penelitian-penelitian 

selanjutnya, seperti dalam kajian teks-teks agama yang penting untuk dipahami secara 

komprehensif dan berimbang antara teks dan konteks agar terhindar dari ekstremisme 

kekerasan. 
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  Ketiga, pemahaman terkait pesan-pesan moderasi beragama memerlukan 

kajian mendalam dari berbagai perspektif dan pendekatan. Tujuannya adalah untuk 

menemukan titik temu antar agama.  
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