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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat di 

lihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah   apostrof ء

 ya Y ye ي



  
 

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda ('). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasaIndonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 A A A ا  

 I I I اِ 

 U U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan ya ai A dan i ىٙى

 Fathah dan wau au a dan u ى و 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 



  
 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya' a a dan garis  di atas .....اٙ  ǀ ...ي  

 Kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas ىِى

 dammahdan wau ù u dan garis di atas ى و 

 

Contoh 

ات  māta : م 

 ramā : رمى 

 qīla : قيل 

 yamùtu : يموت 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ABSTRAK 

Nama Penyusun : Ilham Jaya Torada 

NIM : 80100220126                                                                                                                                                                                                           

Konsentrasi :  Sejarah Peradaban Islam 

Judul Disertasi : Moderasi Beragama Karaeng Galesong XVI (Studi Kasus 

Penerimaan Pendatang Tionghoa dan Pembangunan Klenteng 

di Galesong 

 

Penelitian dalam tesis ini, memfokuskan pada tiga topik pembahasan. 

Pertama, Sejarah kedatangan dan penerimaan etnis Tionghoa di Galesong Dalam 

Tinjauan Moderasi Beragama. Kedua, Implementasi Nilai-Nilai Moderasi 

Beragama Dalam pendirian klenteng dan Perkembangannya. Ketiga, Analisis 

moderasi beragama Karaeng Galesong ke XVI dalam hal penerimaan etnik 

Tionghoa dan pendirian Klenteng. 

Penelitian ini bersifat field research, dengan jenis kualitatif-deskriptif, 

yakni penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menarasikan data-data hasil 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sejarah sosial, untuk mengeksplorasi fakta-fakta sosial yang terkait dalam masalah 

penelitian. Selain itu, metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

yaitu melalui teknik  wawancara, observasi dan studi dokumen. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya praktek-praktek 

moderasi beragama yang dilakukan oleh Karaeng Galesong ke XVI, mulai dari 

kedatangan Masyarakat Tionghoa baik dari jalur Luwu maupun Makassar yang 

tiba di Galesong, sampai pada pendirian klenteng. Pendirian klenteng tersebut 

merupakan bentuk nyata dari praktik moderasi beragama yang ditunjukkan oleh 

Karaeng Galesong ke XVI. Praktik moderasi beragama Karaeng Galesong ke XVI 

dibaca berdasarkan tiga indikator moderasi beragama, yaitu komitmen 

multikultural dan kebangsaan, toleransi beragama dan sikap akomodatif terhadap 

kebudayaan lokal. 

Implikasi dari penelitian tesis ini, terdapat lima poin. Pertama, penguatan 

moderasi beragama dengan berlandaskan sejarah lokal agar program moderasi 

beragama memiliki akar historis dalam khazanah sosial dan budaya lokal. Kedua, 

pengarusutamaan moderasi beragama menjadikan pendekatan kearifan lokal 

sebagai modal sosial dan kultural. Ketiga, penguatan moderasi beragama harus 

bersinergi dengan kebijakan multikultural sebagaimana yang dijalankan oleh 

Karaeng Galesong ke XVI. Keempat, pelestarian Klenteng Pan Ko Ong sebagai 



  
 

saksi sejarah best practice pembauran masyarakat pendatang Tionghoa dan 

penerimaan oleh pemimpin dan masyarakat Galesong. Kelima, menjadikan 

Klenteng Pan Ko Ong sebagai simbol moderasi beragama di Galesong khususnya 

dan di Kabupaten Takalar secara umum. 

 البحث  ملخّص

 إلَْهام جَايَا توُرَادَ   :  اسم الطالب  

 80100220126 :   رقم القيد 

 تاريخ حضارة الإسلامية  :    القسم  

من :   موضوع الرسالة  والاعتدال  الدينية  الوسطية  قيم  ملك  تطبيق 

)دراسة حالة في قبول المهاجرين من قبيلة الصينيين     السادس عشر   غَالِسُونغ

 وبناء المعبد في غَالِسُونغ( 

تهدف هذه الرسالة المتواضعة إلى بحث ثلاثة المشكلات الرئيسة وهي:  

( في غَالِسُونغ من  Tionghoa  -تاريخ وصول قبيلة الصيني )تِيوُنْغهُوَا    )أولاً(

كيفية تطبيق قيم الوسطية الدينية في إنشاء المعبد    )ثانياً(نظرية الاعتدال الديني.  

السادس عشر   ملك غَالِسُونغ صورة الاعتدال الديني من   تحلي  )ثالثاً( وتنميته.  

(Karaeng Galesong XVI)  .في قبول قبيلة الصيني وإنشاء المعبد 

وصفي وهو وهو  بحث ميداني كيفي  البحث هو منهج  والمنهج المستخدم في هذا  

البحث الذي قام الباحث بوصف وسرد بيانات البحث. وأما المدخل المستخدم في  

المتعلقة   الاجتماعية  الحقائق  لكشف  اجتماعي  تاريخي  مدخل  هو  الدراسة  هذه 

هي   المستخدمة  البيانات  جمع  طريقة  فإن  ذلك  إلى  وبالإضافة  البحث.  بمشكلة 

 لمقابلة والملاحظة ودراسات الوثائق. طريقة ا

البحث    أظهرت الاعتدال  نتائج  ممارسات  وجود  على  الدراسة  هذه  في 

غَالِسُونغ ملك  الذي طبقه  الصينية   الديني  قبيلة  بداية وصول  السادس عشر من 

لوُْوُ  طريق  من  حتى     (Makassar) ومَكَسَّر (Luwu) سواء  غَالِسُونغ  إلى 

الديني   الاعتدال  تطبيق  على  ملموسة  صورة  الإنشاء  لهذا  فإذنه  المعبد.  إنشاء 

 السادس عشر. وأن الاعتدال الديني من ملك غَالِسُونغ الذي أظهره ملك غَالِسُونغ



  
 

الثقافات   بتعدد  الالتزام  وهي  مؤشرات  ثلاثة  إلى  بالنظر  تقُيّم  عشر  السادس 

 ديني والموقف المتكيف تجاه الثقافة المحلية.والقومي والتسامح ال

نتائج هذا البحث تتمثل في خمس نقاط وهي:     )أولاً( فالآثا المترتبة على 

البرنامج   هذا  يكون  لكي  المحلي  التاريخ  بإسناده على  الديني  الاعتدال  تقوية  أن 

والثق الاجتماعية  كالكنوز  تاريخياً  وثيقاً  إرتباطًا  يرتبط  الديني  افية الاعتدال 

أصبحت المعرفة المحلية رأسمالًا اجتماعيًا وثقافيًا في   )ثانياً( المحلية للمجتمع.  

الديني.   الديني مع    )ثالثاً(تعميم الاعتدال  تقوية الاعتدال  يتماشى عمل  يجب أن 

غَالِسُونغ ملك  طبقها  كما  الثقافية  التعددية  عشر.   قرارات  أن    )رابعاً(السادس 

بَانْ كُ  أوُْنغالحفاظ على معبد  ( يصير برهاناً مشاهداً على Pan Ko Ong) وْ 

مجتمع   قيادة  حسن  على  يدلّ  وهذا  الصينيين  المهاجرين  مجتمع  اختلاط  حسن 

وأهله.   في    )خامساً(غَالِسُونغ  الديني  للاعتدال  رمزًا  أوُْنغ  كُوْ  بَانْ  معبد  جعل 

 غَالِسُونغ بشكل خاص وفي تاَكَلارْ )( بشكل عام.

 

ABSTRACT 

 

Student Name : Ilham Jaya Torada 

Student Number  : 80100220126 

Concentration : History of Islamic Civilization 

Dissertation Title  : Religious Moderation of Karaeng Galesong XVI (Case 

Study  

 of Accepting Chinese Immigrants and Construction of a  

 Temple in Galesong 

 

The research in this thesis focuses on three topics of discussion. First, the 

history of the arrival and acceptance of ethnic Chinese in Galesong in a review of 

religious moderation. Second, the implementation of religious moderation values 

in the establishment of the temple and its development. Third, the analysis of 

religious moderation of the XVI Karaeng Galesong in terms of acceptance of 

ethnic Chinese and the establishment of a temple. 

This research is a field research, with a qualitative-descriptive type, 

namely research that seeks to describe and narrate research data. The approach 

used in this research is a social history approach, because it is to explore social 

facts related to the research problem. In addition, the method used by researchers 



  
 

in collecting data is through interview techniques, observation and document 

studies. 

Based on the results of the study, it shows that there are practices of 

religious moderation carried out by Karaeng Galesong to the XVI, starting from 

the arrival of the Chinese community from both Luwu and Makassar routes who 

arrived in Galesong, to the establishment of a pagoda. The establishment of the 

temple is a tangible form of the practice of religious moderation shown by 

Karaeng Galesong to the XVI. The practice of religious moderation in the XVI 

Karaeng Galesong is read based on three indicators of religious moderation, 

namely multicultural and national commitment, religious tolerance and 

accommodative attitude towards local culture. 

 

The implication of this thesis research, there are five points. First, 

strengthening religious moderation based on local history so that religious 

moderation programs have historical roots in local social and cultural treasures. 

Second, the mainstreaming of religious moderation makes the local wisdom 

approach a social and cultural capital. Third, strengthening religious moderation 

must synergize with multicultural policies as implemented by the XVI Karaeng 

Galesong. Fourth, the preservation of the Pan Ko Ong Temple as a witness to the 

history of the best practice of assimilation of the Chinese immigrant community 

and acceptance by the leaders and the Galesong community. Fifth, make the Pan 

Ko Ong Temple a symbol of religious moderation in Galesong in particular and in 

Takalar Regency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, Moderasi 

beragama dimasukkan sebagai program prioritas dari Arah Kebijakan Nasional 

pada poin Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Perpres ini kemudian 

ditindak lanjuti oleh Kementrian Agama  dengan menerbitkan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementrian Agama 2020-2024 

sebagai pedoman Operasional dalam penguatan Moderasi Beragama. Moderasi 

beragama merupakan agenda penting yang menjadi arus utama program 

Kementerian Agama sejak 2019. Moderasi beragama menjadikan toleransi 

sebagai salah satu dari empat indikator moderasi beragama yang dijabarkan dalam 

buku putih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.1 Sikap toleransi sangat 

 
1Selain toleransi, tiga indikator lainnya dari moderasi beragama adalah; anti kekerasan 

(cinta damai), komitmen kebangsaan (nasionalisme) dan sikap yang akomodatif terhadap 



  
 

penting ditumbuhkan dalam kaitannya dengan relasi antar sesama umat beragama, 

antar umat beragama, dan relasi antar umat beragama dengan pemerintah yang 

kemudian dikenal dengan istilah Tri Kerukunan Umat Beragama.2 Program 

moderasi beragama merupakan pengembangan pembangunan kerukunan umat 

beragama di Indonesia yang menunjang keberhasilan pembangunan manusia 

Indonesia, khususnya di bidang sosial dan agama, serta menjadi penguat bagi 

agenda dan program pembangunan nasional dalam skala yang lebih luas. 

Menurut Khalid Abou Fadl, sebagaimana yang dikutip oleh Zuhaeri 

Mizrawi3 moderasi adalah paham dan sikap yang mengambil jalan tengah di 

antara dua ekstremitas, yaitu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri adalah 

paham dan sikap keagamaan yang cenderung liberal dan berimplikasi pada paham 

sekuler, sedangkan ekstrem kanan adalah paham dan sikap keagamaan yang 

fundamentalis dan berimplikasi pada pembentukan ideologi keagamaan yang 

radikal. Prinsip moderasi beragama adalah adil dan berimbang yang 

memperhatikan tiga aspek; nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama dan 

ketertiban umum.4 Moderasi beragama berarti sikap yang adil dan dan berimbang 

dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dengan dasar kesepakatan bersama 

dengan mempertimbangkan ketertiban umum. Signifikansinya adalah pada 

pengakuan akan hak-hak kebebasan beragama dan beribadat sebagai bagian yang 

integral dari hak asasi manusia (HAM). Tentu tak mudah bagi seseorang untuk 

menjadi moderat, dibutuhkan kedewasaan dan disyaratkan keterbukaan menerima 

keragaman sebagai fakta sosial yang mesti disikapi dengan bijaksana, melalui 

 
kebudayaan (kearifan) lokal. Lihat Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 42.  
2
Sabara, “Penyuluh Inklusif: Upaya Membangun Harmoni Pasca Konflik di Maluku 

Tengah”, dalam Jurnal Al-Qalam, Vol. XXII, No. 1, 2016, h. 303-313.   
3 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asyari: Moderasi Keislaman dan 

Kebangsaan, (Jakarta: Kompas Media Publisher, 2010), h. 66. 
4Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, (Jakarta: badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 7-8.  



  
 

sikap toleransi yang aktif. 

Moderasi beragama bersinergi dengan konsep demokrasi yang 

mengedepankan nilai egalitarianisme dan keadilan sebagai prinsip. Semua 

manusia apapun latar belakangnya, setara dan adil dalam ruang sosial, politik, 

ekonomi dan hukum. Kesetaraan dan pengakuan hak dipersyaratkan bagi 

terwujudnya demokrasi yang sejati dan moderasi beragama merupakan sikap yang 

amat penting guna mewujudkan hal tersebut. Persinggungan moderasi beragama 

dan demokrasi adalah penghormatan atas hak-hak manusia diantaranya dalam 

kebebasan berkeyakinan dan mengamalkan keyakinannya tersebut. Semua 

manusia diberi ruang yang sama tanpa diskriminasi untuk berkontribusi dalam 

ruang sosial politik dan perolehan distribusi ekonomi secara setara dan berimbang. 

Moderasi beragama juga mensyaratkan adanya politik rekognisi, di mana kita 

mesti menepis berbagai stigma terhadap kelompok keagamaan lain, agar kita 

akhirnya bisa benar-benar menerima kelompok lain sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan sosial kita. Dengan demikian, moderasi beragama 

merupakan awal bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang harmonis meski 

dalam kepelbagaian. 

Dalam konsep Islam, moderasi beragama disebut juga Islam wasathiyah 

dan salah satu yang menginspirasi istilah moderasi adalah kata wasathiyah yang 

arti leksikalnya adalah pertengahan. Wasathiyah atau tawasuth adalah sikap yang 

senantiasa berada “di pertengahan” dalam memahami dan menjalankan ajaran 

agama. Mengenai umat Islam sebagai umat yang wasathiyah atau moderat 

termaktub dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 43 Allah Berfirman 

 

☺⬧  ⬧ 

⧫  ☺⧫⬧  

☺  ⧫     



  
 

◆➔◆  ❑ 

→➔⧫  ➔⧫  ⧫   

⬧◆      

⬧⧫  ⧫⧫◆  ◼ 

✓      

 

Terjemahan: 

Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) 

(sebagai) umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas 

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi 

saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat 

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

agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti 

Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya 

(pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah 

diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan 

imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang kepada manusia.5 

Moderasi beragama sejatinya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah 

ada jauh sebelumnya dalam khazanah sejarah dan kearifan lokal bangsa Indonesia. 

Salah satu modal sosial yang penting dalam penguatan moderasi beragama dan 

demokrasi adalah kearifan lokal. Kita akan banyak menemukan muatan-muatan 

kearifan lokal yang menunjukkan pesan-pesan moderasi beragama. Demikian 

halnya kita akan menemukan teladan-teladan dari tokoh-tokoh pemimpin lokal di 

masa silam yang mempraktikkan moderasi beragama. Di Makassar sebut saja 

tokoh Karaeng Pattingalloang, Raja Tallo yang menunjukkan sikap moderasi 

beragama dengan menerima beragam bangsa yang datang ke tanah Makassar, 

bahkan mengizinkan mereka untuk mendirikan rumah ibadat (gereja).6 Selain 

sosok Karaeng Pattingalloang, sejarah lokal di Sulawesi Selatan juga mengenal 

sosok Raja Gowa yang pertama menganut Islam, yaitu I Mangngarangi Daeng 

 
5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 6.   
6Sri Pare Eni dan Margareta Maria Sudarwani, “Revitalisasi Kawasan Benteng Somba 

Opu sebagai Kawasan Bersejarah Peninggalan Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan”, Laporan 

Penelitian Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia, 2019. h. 23. 



  
 

Manrabbia,  yang bergelar Sultan Alaudddin,  selain menerima pendatang dari 

luar, yang berlatar etnis dan agama yang berbeda, beliau juga tercatat memiliki 

seorang selir berkebangsaan Portugis diantara empat puluh istrinya. Dan dari 

perkawinannya itu melahirkan seorang putra yang bernama Francisco Mendes. 

Dia tumbuh menjadi Kristen dan bahkan menjabat sebagai Sekretaris Portugis dan 

menjadi penghubung budaya diantara keduanya. Dalam tahun 1640-an dan 1650-

an ada gereja yang dioperasikan oleh Fransiskan, Jesuit, Dan Dominikan di 

makassar, ketika Sultan Hasanuddin akhirnya menutup Jesuit dan Dominikan 

Gereja pada tahun 1657-1658, dengan alasan terjadi persaingan antara ordo 

Katolik, bukan karena Intoleransi Muslim7  Selain Dua Tokoh diatas, Daeng 

Matanre Karaeng Tumparisi Kallona dan Manriwagau Daeng Bonto Karaeng 

Lakiung  yang bergelar  Sultan Malikussaid   juga meneladankan praktik moderasi 

beragama. Pada awal abad XX, terdapat pula rekam jejak pemimpin lokal yang 

menunjukkan keteladanan dalam praktik moderasi beragama, yaitu Larigau Daeng 

Manginruru, Karaeng Galesong ke-16 yang menjadi pemimpin di Galesong antara 

1913-1951. 

Praktik keteladanan dari tokoh lokal, tentu tak terlepas dari kearifan lokal 

sebagai media sekaligus modal kultural dalam membentuk semangat 

keberagamaan masyarakat yang moderat. Menurut John Haba, kearifan lokal 

mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh yang berkembang dalam 

sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen 

penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara masyarakat.8 

Signifikansi kearifan lokal diantaranya sebagai penanda identitas sebuah 

 
7 Antony Reid, Pluralism and progress in seventeenth-century Makassar ( In: Bijdragen 

tot de Taal-Land-en Volkenkunde, Authority and enterprise among the peoples of South Sulawesi 

156         ( 2000 ), no:3, Leiden), hal 433-449 
8John Haba, Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, 

Maluku dan Poso, (Jakarta: ICIP dan European Commision, 2007), h. 330.  



  
 

komunitas, elemen perekat lintas warga, agama dan kepercayaan. Pada 

praktiknya, kearifan lokal selain meneguhkan identitas lokal yang bersifat 

“eksklusif”, kearifan lokal juga mengembangkan nilai-nilai; keterbukaan, 

menghormati perbedaan, toleransi, kesetaraan, kebebasan dan keadilan.9 

Salah satu bentuk moderasi agama dalam sejarah dan kearifan lokal di 

Sulawesi Selatan adalah penerimaan Karaeng Galesong pada pendatang Tionghoa 

hingga mereka diberikan izin untuk mendirikan klenteng sebagai rumah ibadat 

mereka. Peristiwa tersebut terjadi pada awal abad XX  dan ini menunjukkan sikap 

keterbukaan dari penguasa lokal di Galesong pada saat itu terhadap keragaman 

baik etnis maupun agama. Pendatang Tionghoa yang datang bermukim di wilayah 

Galesong secara etnis dan agama berbeda dengan penduduk Galesong yang 

beretnis Makassar dan beragama Islam, sedangkan pendatang Tionghoa tersebut 

menganut agama Buddha dan Konghucu. Keterbukaan dan sikap toleransi yang 

ditunjukkan oleh Karaeng Galesong menunjukkan praktik moderasi beragama 

yang telah berakar kuat dalam sejarah dan kearifan lokal di Galesong. Hingga kini 

klenteng tersebut masih berdiri di wilayah Galesong dan aktivitas keagamaan 

masih dilakukan. Masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan perbedaan tersebut, 

meski terkadang ada “suara-suara sumbang” yang kerap mempersoalkan 

keberadaan klenteng tersebut.  

Persoalan pembangunan rumah ibadat dari agama lain kerap menjadi 

persoalan krusial yang sulit diterima oleh penganut agama yang mayoritas pada 

suatu daerah. Mengamalkan agama yang diyakini terutama melalui pelaksanaan 

ibadat, selain menjadi kebutuhan setiap manusia, pada sisi lain juga kerap menjadi 

pemicu persoalan ketika umat berbeda agama berjumpa dalam satu ruang sosial 

yang sama. Meski menjalankan ibadat sesuai agama dan keyakinan merupakan 

 
9Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 

h. 88.  



  
 

hak setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, namun pada praktiknya 

tidak seideal yang diharapkan. Pendirian rumah ibadat kerap menjadi pemantik 

persoalan dalam hal hubungan umat beragama, baik intra maupun antarumat. 

Penolakan pembangunan rumah ibadat agama tertentu kerap menjadi persoalan 

bahkan hingga berujung konflik horizontal. Penolakan tersebut dipicu oleh 

barbagai faktor baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. 

Penolakan hingga konflik berbasis rumah ibadat merupakan salah satu ironi dalam 

relasi antarumat beragama di Indonesia. Terkadang masyarakat bisa menerima 

orang yang berbeda agama di lingkungannya, namun belum tentu bisa menerima 

rumah ibadatnya.10  

  

Sikap penerimaan Karaeng Galesong bukan hanya terhadap kedatangan 

etnis Tionghoa, lebih dari itu penerimaannya sebagai implementasi toleransi 

beragama dengan mengizinkan pendatang Tionghoa tersebut mendirikan klenteng. 

Oleh karena itu, sangat menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam sebuah 

penelitian sejarah mengenai praktik moderasi beragama tersebut sebagai referensi 

dan inspirasi bagi pengarusutamaan moderasi beragama saat ini. Melalui warisan 

keteladanan praktik moderasi beragama dari Karaeng Galesong menambah 

khazanah kultural bagi pengembangan konsep moderasi beragama berbasis 

kearifan lokal, khususnya di Sulawesi Selatan. 

 Praktik moderasi yang ditunjukkan oleh Karaeng Galesong tersebut 

menunjukkan adanya fakta-fakta mengenai inklusivisme dan toleransi dari 

pemimpin dan masyarakat lokal terhadap keragaman. Hal ini tentu sangat 

menarik, mengingat tingginya tingkat penolakan terhadap keragaman, terlebih 

pada kelompok etnis Tionghoa yang kerap dilabeli identitas sebagai “non 

 
10Saprillah, “Pembangunan Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Kota 

Samarinda, dalam Darlis (ed), Dilema Pembangunan Rumah Ibadat, (Yogyakarta: Ladang Kata, 

2016), h. 35. 



  
 

pribumi”. Keteladanan Karaeng Galesong, dalam hal ini Larigau Daeng 

Manginruru selaku Karaeng Galesong ke-16 yang tak hanya menerima dengan 

tangan terbuka kedatangan pendatang dari etnis Tionghoa, lebih dari itu bahkan 

memberikan fasilitas kepada komunitas Tionghoa tersebut untuk mendirikan 

klenteng sebagai rumah ibadat mereka.  

Keberadaan komunitas Tionghoa yang tinggal di Dusun Suli, Desa 

Galesong Baru Kecamatan Galesong lengkap dengan keberadaan klenteng 

menjadi sebuah catatan yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh melalui 

sebuah penelitian ilmiah. Riset yang dilakukan ini semakin menarik, karena belum 

pernah ada riset sebelumnya yang secara khusus meneliti fakta tersebut secara 

khusus. Karena itulah, peneliti mengangkat riset tentang “Praktik Moderasi 

Beragama  Karaeng Galesong XVI         ( Studi atas Sejarah Penerimaan 

Pendatang Etnis Tionghoa dan Pendirian Klenteng di Galesong ) . 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini pada sikap penerimaan yang dilakukan oleh Karaeng 

Galesong XVI Larigau Daeng Manginruru kepada pendatang asal etnik Tionghoa 

di Galesong. Penerimaan Karaeng Galesong tidak hanya sebatas memberikan 

mereka kesempatan untuk tinggal di wilayah Galesong. Lebih dari itu, sikap 

inklusif dan toleran ditunjukkan oleh Karaeng Galesong dengan memberikan 

kesempatan kepada komunitas Tionghoa yang datang tersebut untuk mendirikan 

rumah ibadat sesuai dengan agama mereka. Orang-orang Tionghoa yang datang 

tersebut kemudian mendirikan Klenteng yang diberi nama Pan Ko Ong pada tahun 

1923. Aspek penerimaan inilah yang menjadi fokus peneliti dan kemudian 



  
 

melihat, menganalisis dan mengembangkannya dalam perspektif moderasi 

beragama. 

 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah moderasi beragama, Karaeng 

Galesong, pendatang Tionghoa dan klenteng. Moderasi beragama dalam 

penelitian ini merujuk pada definisi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, 

yaitu sikap keberagamaan jalan tengah di antara dua kutub ekstrem. Moderasi 

beragama didasarkan pada prinsip adil dan berimbang dengan indikator 

ditunjukkan dalam sikap; toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan dan 

sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Moderasi beragama yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana keterbukaan Karaeng Galesong 

terhadap pluralitas dan multikulturalisme masyarakat, baik dari segi etnik maupun 

agama melalui penerimaannya terhadap kedatangan etnis Tionghoa dan 

pembangunan klenteng. Penerimaan Karaeng Galesong tersebut merupakan wujud 

afirmasi atas kepelbagaian yang menjadi bagian dari sikap moderasi beragama. 

Karaeng Galesong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Larigau 

Daeng Manginruru yang merupakan Karaeng Galesong ke XVI dan memerintah 

di Galesong antara 1913-1951. Galesong adalah adalah sebuah wilayah yang saat 

ini secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 

Selatan, terletak sekitar 15 Km dari pusat Kota Makassar dan berbatasan langsung 

dengan wilayah Kota Makassar serta Kabupaten Gowa. Dahulu Galesong adalah 

sebuah little kingdom yang berdaulat dan masih memiliki hubungan kekerabatan 

dengan kerajaan Gowa. Saat ini secara administratif, wilayah Galesong terbagi ke 

dalam tiga kecamatan, yaitu Galesong Utara, Galesong dan Galesong Selatan dan 

menjadi bagian dari Kabupaten Takalar.  



  
 

Pendatang etnik Tionghoa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

diaspora etnis Tionghoa adalah keluarga Tionghoa dari etnis Hokkian bermarga 

Ho yang datang dan menetap di Galesong sejak 1912. Klenteng yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah Klenteng Pan Ko Ong, yaitu klenteng yang 

didirikan oleh keluarga Ho yang bermukim di Dusun Suli Desa Galesong Baru, 

yang didirikan oleh Ho Kim Tjui atas persetujuan Karaeng Galesong ke XVI, 

Larigau Daeng Mangin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ruru. Klenteng tersebut digunakan sebagai tempat ibadah oleh penganut Buddha 

aliran Tri Dharma. Fokus penelitian menyasar hingga dinamika keberadaan 

klenteng dan masyarakat Tionghoa di Galesong pada era kontemporer. 

 

C. Rumusan Masalah 

Masalah utama dalam riset ini adalah bagaimana praktik moderasi 

beragama Karaeng Galesong dalam menerima pendatang Tionghoa dan pendirian 

klenteng?. Masalah utama tersebut, kemudian diturunkan dalam tiga sub masalah, 

yaitu; 

1. Sejarah kedatangan dan penerimaan etnis Tionghoa di Galesong Dalam 

Tinjauan Moderasi Beragama ? 

2. Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam pendirian klenteng 

dan Perkembangan nya ? 

3. Analisis moderasi beragama Karaeng Galesong dalam hal penerimaan 

etnik Tionghoa dan pendirian Klenteng? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran dari literatur dan hasil penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik 

serupa dengan subjek penelitian yang akan dilakukan. Namun, peneliti 



  
 

menemukan beberapa hasil penelitian dan literatur terkait dengan subjek 

penelitian. Yaitu : 

1.  Abd. Rahim Yunus, dalam jurnal dengan judul “ Membangun Budaya 

Toleransi di Tengah Pluralitas Agama di Indonesia “ Tahun 2013. Tulisan ini 

menawarkan upaya membangun toleransi dalam menciptakan kerukunan antar 

umat beragama di negara pluralitas agama. Upaya tersebut tidak cukup hanya 

melalui kebijakan top-down dengan pendekatan struktural formalistik saja, 

tetapi diperlukan toleransi yang bersifat bottom-up dengan pendekatan 

kultural. Toleransi terhadap pluralitas agama, bangsa dapat ditanamkan 

melalui semangat pembinaan dan kesadaran akan pluralisme, nasionalisme, 

inklusivisme, sekularisme, serta semangat dan kesadaran hak asasi manusia. 

Dengan semangat dan kesadaran, setiap pemeluk agama akan memikirkan 

substansi agama yang universal, bukan pada tataran pariatif parsial dan relatif. 

Selain memiliki nilai universal, Religius juga memiliki ritual karakrteristik 

dan praktik peribadatan atau "syariah" yang diatur oleh agamanya masing-

masing. Ketika isu tersebut dilepaskan oleh negara dan diberikan kepada 

masing-masing agama yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada setiap 

individu akan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.11 

2. Indo Santalia dalam jurnal dengan judul “ KH Abdul Rahman Wahid : Agama 

dan Negara : Pluralisme, Demokratisasi dan Pribumisasi “ Tulisan 

menggambarkan Sosok Abdurrahman Wahid yang  merupakan sosok yang 

unik dan pemikirannya tergolong liberal. Bagi kebanyakan orang, beliau 

dikategorikan sebagai nontradisionalis konservatif, bukan pula modernis 

Islam. Akan tetapi, dia seorang pemikir liberal, seorang pemimpin organisasi 

Islam berbasis tradisi, dan seorang cendikiawan inovatif yang melahirkan 

 
11Abd Rahim Yunus, “  Membangun Budaya Toleransi di Tengah Pluralitas Agama di 

Indonesia “ Jurnal Rihlah 1, no. 1 (Oktober, 2013),  h.1-15 



  
 

banyak karya intelektual; di antaranya: pemikiran mengenai hubungan agama 

dan Negara, pluralime, demokratisasi dan pribumisasi.12 Ketika Abdul 

Rahman Wahid  menjadi Presiden beliau mengambil kebijakan dengan 

menerbitkan Kepres Nomor 6 Tahun 2000 dan mencabut Inpres Nomor 14 

Tahun 1967 karna membatasi perkembangan agama,kepercayaan dan adat 

istiadat Cina. Kebijakan itu tidak hanya disambut baik, tetapi menjadi cahaya 

yang menerangi warga keturunan yang selama itu sering mendapatkan 

perlakuan rasialis, diskriminatif, dan anti-Tionghoa. 

3. Sabara Nuruddin dalam Jurnal Mimikri Volume VI Nomor 1, Juni 2020 

tentang “Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks 

Kebangsaan”. Tulisan tersebut tentang moderasi beragama sebagai model 

keberagamaan yang tepat dalam menyikapi fakta keragaman masyarakat 

Indonesia yang plural. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa moderasi 

beragama merupakan variabel penting dalam pembangunan kerukunan umat 

beragama di Indonesia, mengingat  fakta kemajemukan bangsa Indonesia yang 

beragam baik dari segi etnik, budaya hingga agama. Paradigma dan 

implementasi moderasi beragama akan memperkuat integritas dan keutuhan 

bangsa Indonesia.13 

4. Indriana, Najamuddin dan Mustari Bosra dalam jurnal tentang “Galesong 

pada Masa Pemerintahan Larigau Daeng Manginruru (1913-1951). Tulisan 

tersebut dimuat dalam Jurnal Pattingalloang, Volume IV Nomor 1, April 

2017. Tulisan tersebut mengeksplorasi sejarah Galesong dalam masa 

pemerintahan Karaeng Galesong ke XVI yang pada masa tersebut bersamaan 

dengan kedatangan pendatang Tionghoa dan berdirinya Klenteng Pang Ko 

 
12Indo Santalia, “ KH. Abdul Rahman Wahid: Agama dan Negara: Pluralisme, 

Demokratisasi dan Pribumisasi “ Jurnal Al-Adyan. Vol.1.No.2 Desember 2015. H.137-146 
13Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks 

Kebansgaan”, Jurnal Mimikri, Vol. VI, No. 1, Juni 2020, h. 17-35.  



  
 

Ong. Namun, tulisan tersebut tidak banyak mengulas mengenai proses 

kedatangan, penerimaan hingga pendirian klenteng. Tulisan tersebut banyak 

mengulas mengenai perkembangan dinamika sejarah Galesong di masa 

pemerintahan Larigau yang merupakan transisi dari zaman penjajahan ke 

zaman kemerdekaan.14  

5. Mustaqim Hasan, dalam jurnal dengan judul “ Prinsip Moderasi Beragama 

Dalam Kehidupan Berbangsa “ Pembahasan dalam jurnal ini tentang Negara 

Indonesia sebagai negara bangsa memiliki keunikan dengan keragamaan yang 

dimiliki dari segi suku, ras, adat istiadat, tradisi , budaya, bahasa, keyakinan 

dan kepercayaan dapat berbaur bersatu dalam ideologi pancasila. Anugrah 

besar yang dimiliki Indonesia sebagai potensi luar biasa yang harus kita 

syukuri dengan cara menjaga dan merawatnya jangan sampai tercerai berai 

oleh paham ekstremisme dan radikalisme yang berkembang menyusup melalui 

arus globalisasi dan keterbukaan informasi. Perlu adanya solusi untuk menjadi 

filter bekal hidup berbangsa yang harus ditanamkan dalam jiwa bangsa. 

Moderasi menawarkan solusi sebagai pilihan jalan tengah untuk menangkal 

paham faham yang tidak sesui dengan identitas bangsa ; Dalam kontek agama, 

moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk islam dikenal dengan istilah 

islam wasatiyah atau islam moderat yaitu islam jalan tengah yang jauh dari 

kekerasan, cinta kedamian, toleran, menjaga nilai luruh yang baik , menerima 

setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan. Adapun prinsip 

moderat dalam islam adalah sebagi berikut : 1) Tawassuth (mengambil jalan 

tengah) , 2) Tawazun (berkeseimbangan) , 3) I’tidal (lurus dan tegas) , 4) 

Tasamuh (toleransi) , 5) Musawah (persamaan) , 6) Syura (musyawarah) , 7) 

 
14Indriana, Najamuddin dan Mustari Bosra, “Galesong pada Masa Pemerintahan I Larigau 

Daeng Manginguru (1913-1951)”, Jurnal Pattingalloang, Vol. IV, No. 1, April 2017, h. 31-37.  



  
 

Ishlah (reformasi) , 8) Aulawiyah (mendahulukan yang peroritas) , 9) 

Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) , 10) Tahadhdhur (berkeadaban).15 

6. Mengenai migrasi dan diaspora etnis Tionghoa, peneliti menemukan hasil riset 

M. Thamrin Mattulada mengenai “Sejarah Migrasi Etnis Tionghoa di Kota 

palopo pada Awal abad XX’. Hasil penelitian tersebut dimuat dalam Jurnal 

Pangngadereng Volume IV, Nomor 2 Desember 2018. Penelitian tersebut 

memiliki kedekatan subjek dengan penelitian ini, khususnya pada migrasi atau 

kedatangan etnik Tionghoa di Sulawesi Selatan pada awal abad XX. Penelitian 

tersebut menemukan bahwa kedatangan etnis Tionghoa di Palopo tidak hanya 

untuk berdagang, melainkan untuk menetap serta membangun Palopo. 

Kedatangan etnis Tionghoa tersebut mendapat sambutan baik dari Kedatuan 

Luwu yang memberikan tempat serta fasilitas yang menunjang kehidupan 

mereka selama masa-masa awal kedatangan di Luwu.16 Penerimaan pemimpin 

dari Kedatuan Luwu terhadap pendatang etnik Tionghoa di awal abad XX 

dapat menjadi gambaran mengenai penerimaan elit-elit lokal di Sulawesi 

Selatan terhadap pendatang Tionghoa yang banyak bermigrasi di Sulawesi 

Selatan kala itu. 

Posisi penelitian ini di antara literatur sebelumnya adalah menyajikan 

sebuah kebaruan riset mengenai migrasi etnis Tionghoa di Galesong dan 

mendeskripsikan perjumpaan dan penerimaan terhadap mereka dari pemimpin 

lokal, yaitu Karaeng Galesong (Larigau Daeng Manginruru). Penelitian ini juga 

mengeksplorasi pendirian klenteng sebagai subjek riset dan kaitannya dengan 

sikap moderasi beragama dari pemimpin lokal, yaitu Karaeng Galesong ke XVI, 

Larigau Daeng Manginruru. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama 

 
15 Mustaqim Hasan, “ Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa “ 

Jurnal Mubtadiin, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021 
16M. Thamrin Mattulada, “Sejarah Migrasi Etnis Tionghoa di Kota palopo pada Awal 

Abad XX”, Jurnal Pangadereng, Vol. IV, No. 2, Desember 2018, h. 355-364. 



  
 

kali mengeksplorasi tema tersebut dan semakin menemukan signifikansinya 

karena program pengarusutamaan moderasi beragama yang saat ini menjadi 

bagian penting dari agenda pembangunan nasional bidang agama dan kebudayaan. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan Sejarah kedatangan dan penerimaan etnis Tionghoa di Galesong 

Dalam Tinjauan Moderasi Beragama  . 

b. Menjelaskan Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam pendirian 

klenteng dan Perkembangan nya   

c. Menjelaskan Analisis moderasi beragama Karaeng Galesong dalam hal 

penerimaan etnik Tionghoa dan pendirian Klenteng   

2. Kegunaan Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara 

ilmiah maupun secara praktis. Adapun kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah 

menghadirkan suatu temuan baru terkait proses kedatangan dan dinamika 

perjumpaan pendatang etnis Tionghoa dengan masyarakat “pribumi” Galesong 

dalam prespektif moderasi beragama. Belum adanya penelitian sebelumnya 

mengenai sejarah perjumpaan dan penerimaan terhadap pendatang etnik Tionghoa 

di Galesong, sehingga secara ilmiah hasil dari penelitian ini memberikan 

informasi baru tentang subjek yang diteliti. Kegunaan ilmiah lainnya adalah 

menemukan model moderasi beragama dalam sejarah lokal yang dapat menjadi 



  
 

inspirasi bagi pengembangan moderasi beragama, khususnya dalam hal 

penerimaan terhadap pluralitas etnik dan agama. 

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah menumbuhkan kesadaran 

mdoerasi beragama berbasis lokalitas yang telah ada dalam narasi sejarah lokal, 

sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut bagi pengembangan mdoerasi 

beragama, khususnya di Sulawesi Selatan. Penerimaan Karaeng Galesong 

terhadap pendatang Tionghoa hingga mengizinkan pendirian klenteng merupakan 

salah satu bentuk “praktik terbaik” dalam hal moderasi beragama dan pembauran 

antara masyarakat lokal dan warga Tionghoa. Hal ini merupakan kebijakan politik 

multikultural dalam sejarah lokal yang mesti dikembangkan. Pengembangan 

moderasi beragama tersebut berupa penanaman kesadaran multikultural dan 

bersikap toleran terhadap keragaman, termasuk dalam hal penerimaan rumah 

ibadat penganut agama lain. Kegunaan praktis lainnya yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah literatur tentang penerimaan dan pembauran etnis Tionghoa 

dan masyarakat pribumi dapat menjadi inspirasi bagi pembauranh masyarakat 

Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dengan masyarakat keturunan 

Tionghoa. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Moderasi Beragama 

1. Kajian Konsep Moderasi Beragama 

Moderasi adalah sebuah diksi yang berakar dari Bahasa Latin, moderatio 

yang bermakna “kesedangan” atau pertengahan. Secara operasional, moderasi 

bermakna jalan tengah yang dalam bentuk subjek berperan sebagai penengah, 

dalam Bahasa Inggris bermakna non aligned atau tidak berpihak. Konteks makna 

“kesedangan” bermakna tidak berlebihan atau tidak bersikap ekstrem, karena 

mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pelakunya disebut moderat, 

yang menjalankan keseimbangan dalam berbagai aspek, mulai dari pemikiran, 

keyakinan dan sikap dalam memperlakukan orang yang berbeda, baik sebagai 

individu maupun kala diperhadapkan pada institusi kenegaraan. 17 Dengan 

demikian, moderasi berlaku dalam konteks manusia, baik dalam relasi 

antarindividu dalam interaksi sosial dan relasi dalam konteks formal kenegaraan. 

 
17Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 15.  



  
 

Dalam Bahasa Arab, kata moderasi sepadan dengan kata wasath, selain 

bermakna pertengahan, kata wasath atau wasathiyah juga berarti terbaik atau 

paling sempurna.18 Kata wasath setimbang dengan kata tawasuth (pertengahan), 

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

tsyaddud (ekstrem), ghulaw (berlebihan) dan ta’ashub (fanatik).19 Konsepsi 

wasathiyah sejatinya adalah garis demarkasi yang memisahkan antara dua kutub 

yang berseberangan karena sama-sama berada pada titik ekstrem.20 Kata wasath 

diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata wasit, yaitu orang yang berperan 

sebagai pengadil di sebuah pertandingan. Sebagai seorang pengadil, wasit tentu 

harus adil dan tak boleh berpihak. Dari kata moderat, kita juga mengenal istilah 

moderator yaitu orang yang memimpin jalannya sebuah forum. Seorang 

moderator berperan sebagai penengah, perantara dan pengatur dari jalannya 

sebuah forum agar diskusi dapat berlangsung dengan tertib. Seorang moderator, 

tentu harus netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak dalam diskusi, demi 

menjamin jalannya diskusi bisa berlangsung dengan sehat dan dinamis, sehingga 

diperoleh hasil yang diharapkan.21 

Moderasi berarti pilihan terbaik karena berada di tengah-tengah antara 

berlebihan dan berkekurangan. Sikap yang pertengahan adalah pilihan sikap yang 

terbaik, karena berada di antara sikap yang berlebihan dan berkekurangan. 

Misalnya sikap berani, dianggap terbaik karena berada di antara sikap ceroboh 

dan penakut Contoh lain misalnya sifat optimis, disebut terbaik karena berada di 

 
18Muhammad Qustulani dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyehatkan Umat dan 

Negeri dari Bahaya Hoax, (Tangerang: PSP Nusantara, 2019), h. 12. 
19Wildani Helmi, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan 

Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, Jurnal Bimas Islam XIII, no. 

1, (2020), h. 1-22.  
20Muhammad Fahri dan Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia”, Jurnal 

Intizar XXV, no. 2, (Desember 2019), h. 95-100.  
21Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 1.   



  
 

antara sifat obsesif dan pesimis. Dengan demikian, syarat bagi seseorang untuk 

dapat menjadi moderat adalah berilmu, karena sikap yang pertengahan 

membutuhkan kecermatan dengan dasar pengetahuan yang jelas dan perhitungan 

yang cermat. Selain itu, menjadi moderat mensyaratkan kemampuan 

mengendalikan emosi, moral yang baik dan kesanggupan dalam berempati.22 

Moderasi dapat digambarkan sebagai gerak sentripetal, yaitu gerak dari pinggiran 

menuju titik pusat atau inti. Sebaliknya ekstremisme merupakan gerak sentrifugal 

yang digambarkan sebagai gerak yang keluar menjauh dari titik pusat atau gerak 

dari titik pusat ke pinggir.23  

Moderasi merupakan inti dari ajaran semua agama,24 karena sejatinya 

semua agama mengajarkan umatnya untuk menjalankan pilihan yang terbaik 

dengan mengamalkan kebaikan kepada sesama manusia, selain menekankan 

kepada umatnya untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Sebagai intisari dari 

ajaran agama, moderasi bermakna sikap berpaling kepada Tuhan sekaligus 

berpaling kepada manusia.25 Semua agama pastilah menekankan esensi ajaran 

yang berorientasi ketuhanan dan kemanusiaan. Keduanya menjadi ajaran yang tak 

terpisahkan satu sama lain dan membentuk pribadi yang saleh secara vertikal 

(kesalehan ritual) sekaligus saleh secara horizontal (kesalehan sosial). 

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap serta perilaku yang 

selalu memosisikan diri di pertengahan, senantiasa berlaku adil serta tak ekstrem 

dalam beragama. Moderasi beragama mesti dihayati dan dijalankan dalam konteks 

sikap keberagamaan yang berimbang antara pengamalan agama yang dianut 

(eksklusif) serta sikap menghormati praktik keberagamaan lain yang dipraktikkan 

 
22Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, h. 20.  
23Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 17.  
24Muhammad Qustulani dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyehatkan Umat dan 

Negeri dari Bahaya Hoax, h. 13.   
25Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks 

Kebansgaan”, Jurnal Mimikri VI, no. 1, (Juni 2020), h. 17-35.   



  
 

oleh orang yang berbeda kepercayaan (inklusif). Keseimbangan tersebut 

merupakan jalan tengah pada praktik keberagamaan yang pasti akan membuat kita 

terhindarkan dari sikap ekstrem, fanatisme berlebih serta sikap yang radikal dalam 

beragama. Moderasi beragama adalah jalan keluar dari problem dan dilema dua 

kutub keberagamaan yang ekstrem. Yaitu, kutub yang berada pada ektrem kanan 

atau ultra-konservatif dan kutub ekstrem kiri atau liberalisme dalam beragama.26 

Bila kutub ekstrem kanan melahirkan sikap radikal dalam beragama, kutub 

ekstrem kiri membuat lahirnya sekularisme dalam beragama. Kedua eksterimisme 

tersebut tentu bertentangan dengan visi ideal dari agama yang menghendaki 

penganutnya untuk bersikap moderat.  

Dalam pengertian lain, moderasi adalah jalan tengah dan negosiasi antara 

form internum dan form eksternum. Setiap agama memiliki ajaran atau doktrin 

khusus yang bersifat eksklusif dan dipandang berlaku absolut. Pelaksanaannya 

bahkan tak bisa dibatasi, meski dalam kondisi darurat publik sekalipun. Misalnya 

melaksanakan salat bagi umat Islam dalam kondisi apapun tetap wajib, meski 

dalam kondisi darurat seperti perang, inilah yang dimaksud dengan form 

internum. Sebaliknya form eksternum adalah pengungkapan agama di ruang 

publik yang berkenaan langsung dengan publik secara luas, bukan hanya penganut 

agama tersebut. Oleh karena itu, manifestasi agama dalam ranah form eksternum 

ini mesti dibatasi demi ketertiban bersama.27  

Dalam konteks moderasi adalah pada ranah form eksternum, yaitu di mana 

kita memoderasi ekspresi dan manifestasi kebebasan keagamaan kita di ruang 

publik, di saat yang sama kita menghormati hak dan kebebasan beragama orang 

yang berbeda dengan kita. Moderasi beragama adalah jalan tengah antara 

 
26Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 17-18  
27Zainal Abidin Bagir dkk, Membatasi tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau 

Berkeyakinan (Yogyakarta: CRCS, 2019), h. 2.  



  
 

komitmen absolut pada ranah form eksternum dan komitmen pada penghormatan 

akan kepelbagaian pada ranah publik atau form eksternum. Dalam ranah form 

eksternum prinsipnya adalah kesetaraan dalam keragaman, yaitu semua kelompok 

keyakinan sejatinya punya hak dan kewajiban yang setara untuk saling menjaga 

dan menghormati satu sama lain. Prinsip kesetaraan mensyaratkan perlakuan yang 

identik kepada semua kelompok yang berbeda meski penganut agama minoritas 

sekalipun. Prinsip kesetaraan tetap berbasis proporsionalitas dalam melihat situasi 

sosial, dengan tetap pada sikap tegas, yaitu menolak diskriminasi.28  

Makna moderat memiliki arti dan relevansi pada kepelbagaian,29 karena 

itu moderasi beragama berarti sikap keberagamaan yang relevansinya pada fakta 

sosial akan pluralitas keyakinan di tengah masyarakat. Perbedaan adalah suatu hal 

yang niscaya, sehingga moderasi beragama adalah solusi dalam menyikapi fakta 

perbedaan tersebut. Sikap ekstrem dalam menyikapi perbedaan adalah hal yang 

hendak dihindarkan melalui moderasi beragama. Karena dengan sikap ekstrem 

tersebut akan menjadi ancaman bagi keutuhan dan keharmonisan masyarakat yang 

secara faktual hidup dalam kepelbagaian. Terlebih dalam konteks keindonesiaan, 

moderasi beragama disyaratkan sebagai sikap keberagamaan demi menopang 

terciptanya suasana hubungan umat beragama yang rukun dan harmonis.30  

Moderasi beragama dalam konteks masyarakat yang hidup dalam 

kepelbagaian adalah kunci bagi terwujudnya suasana kehidupan yang rukun dan 

penuh toleransi, mulai dari tingkatan lokal, nasional, hingga global. Pilihan pada 

moderasi beragama berarti meniscayakan penolakan terhadap keberagamaan yang 

fundamentalis dan liberalis sebagai kunci hadirnya keseimbangan, demi kemajuan 

 
28Heiner Bielefeldt dan Michael Weiner, Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-

prinsip dan Kontroversinya, (Bandung: Mizan, 2021), h. 112-113.  
29Ahmad Fauzi, “Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan”, Jurnal islam 

Nusantara  II, no. 2, (Juli-Desember 2019), h. 232-244.  
30Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks 

Kebansgaan”, h. 22-23.  



  
 

peradaban serta terwujudnya perdamaian. Melalui cara ini, setiap penganut agama 

akan saling memperlakukan orang yang berbeda dengan perlakuan yang penuh 

santun dan hormat. Moderasi beragama berarti meniscayakan penerimaan pada 

perbedaan, dengan kesediaan untuk hidup harmoni dalam suasana kebersamaan 

yang penuh dengan kedamaian. Dalam konteks bangsa Indonesia sebagai 

masyarakat yang multikultural, moderasi beragama bukan lagi menjadi sebuah 

pilihan, melainkan sebuah kemestian.31 Menolak moderasi beragama berarti 

penegasian terhadap kepelbagaian yang implikasinya akan mengoyak keuuhan 

dan persatuan bangsa.  

Sebagai sikap keberagamaan jalan tengah, moderasi beragama amat 

menekankan sinerginya penghayatan dan pengamalan agama dalam aspek formal 

dan substansial, yaitu aspek ritual dan moral. Proporsionalitas penghayatan dan 

pengamalan agama secara komprehensif merupakan jalan tengah dalam beragama 

sebagai pilihan yang terbaik. Praktik moderasi beragama menegaskan komitmen 

yang komprehensif dalam beragama. Komitmen tersebut memandu sekaligus 

memadu secara integral seluruh motif keberagamaan melalui penghayatan dan 

pengamalan dalam ruang privat maupun di ruang publik. Dalam ruang sosial, 

komitmen tersebut tereksternalisasi pada sikap hidup yang senantiasa memberi 

kontribusi pada sesama manusia, meskipun berbeda keyakinan.32 Prinsipnya 

adalah adil dan berimbang yang tergambar dalam tiga karakter, yaitu; 

kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian.33 Prinsip adil dan berimbang 

memperhatikan tiga aspek, yaitu kemanusiaan, kesepakatan bersama dan 

ketertiban umum.34  

 
31Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama,  h. 18   
32Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks 

Kebansgaan”, h. 23.   
33Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 19.   
34Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, h. 8.   



  
 

Terdapat empat indikator untuk mengukur tingkat moderasi beragama, 

yaitu; nasionalisme, toleransi, nir-kekerasan dan sikap yang akomodatif terhadap 

budaya atau kearifan lokal. semua indikator tersebut menjadi ukuran dalam 

mengenali seberapa kuat praktik moderasi beragama yang dijalankan oleh 

seseorang serta seberapa besar tingkat kerawanan yang mungkin terjadi akibat 

kurangnya pengamalan empat indikator tersebut. Kerawanan mesti segera dikenali 

agar dapat segera diantisipasi segala kemungkinan akan kerawanan sosial yang 

terjadi dengan merumuskan langkah dan kebijakan yang tepat melalui upaya 

penguatan moderasi beragama kepada seluruh elemen masyarakat.35 

Toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama, bukan sekadar 

toleransi yang bersifat pasif, melainkan sampai pada toleransi aktif atau dalam 

istilah lain adalah akseptansi. Toleransi aktif yang merupakan pengejawantahan 

dari moderasi beragama bukan dalam makna pembiaran terhadap perbedaan 

secara pasif, melainkan sikap aktif dalam kepelbagaian, dengan mensyaratkan 

kerjasama guna mencapai maslahat bersama.36 Dengan demikian, toleransi aktif 

merupakan sikap yang menerima perbedaan, merawatnya dan terlibat bersama 

melalui “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.”37 Moderasi 

beragama dalam pengertian toleransi aktif akan menjadikan agama berfungsi 

selaku media kohesi sosial yang menyatukan manusia dalam tatanan sosial yang 

harmonis. Toleransi aktif ini perlu memperhatikan beberapa aspek dari setiap 

penganut agama, yaitu; retasnya ego sektoral, tak bersikap ekstrem, saling 

menghormati dan hadirnya kesadaran komunal sebagai satu kesatuan dalam 

 
35Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 43.  
36Muhammad Fathi Osman, Islam: Pluralisme dan Toleransi Keagamaan, (Jakarta: 

Paramadina, 2006), h. 88. 
37Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 

1999), h. 67. 



  
 

kepelbagaian.38 Kemudian mewujudkan kesetaraan dalam keragaman dengan 

prinsip proporsionalitas yang non diskriminasi. 

Moderasi beragama berkaitan langsung dengan indikator komitmen 

kebangsaan.39 Agama dan kebangsaaan bagaikan dua sisi koin yang saling 

berkaitan, terlebih lagi pilihan negara Indonesia, yang walaupun bukan berbentuk 

negara agama, tapi adalah negara yang berdasarkan ketuhanan dengan menjadikan 

agama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kebangsaan. Pilihan 

terhadap Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan Indonesia tidak merupakan 

negara agama, namun tidak pula sebagai negara sekuler.40 Karena agama dan 

kebangsaan tak bisa dipisahkan, membuat otoritas keagamaan dan otoritas 

kenegaraan pun menjadi satu  kesatuan, yang dalam konsep Islam disebut ulama 

dan umara. Kesatuan inilah yang membuat Alfred C. Stepan mengistilahkan twin 

toleration atau toleransi kembar bagi fenomena toleransi yang ada di Indonesia.41 

Moderasi beragama dan komitmen kebangsaan berkaitan langsung dengan 

penerimaan terhadap fakta sosial bangsa Indonesia yang multikultur. Dengan 

demikian, kebangsaan dalam perspektif moderasi beragama adalah terbangunnya 

semangat dan kesadaran multikultural dalam membangun persatuan dan kesatuan, 

guna menjadi bangsa yang maju.42 Komitmen kebangsaan adalah kata kunci 

menerima keragaman dalam satu ikatan konsensus kebangsaan, bahwa meski ktia 

berbeda, namun tetap satu dan utuh sebagai saudara sebangsa. Moderasi 

 
38Mashudi, “Pendidikan Keberagaman sebagai Basis Kearifan Lokal (Gagasan 

Kerukunan Umat Beragama), Jurnal Tarbawi  II, no. 1, (2004), h. 47-66.  
39Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 42.   
40Jeremy Menchik, “Nasionalisme, Ketuhanan dan Demokrasi Beragama di Indonesia”, 

dalam Sidney Jones (ed), Sisi Gelap Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 

2015), h. 172.  
41Alfred C. Stepan, “Religious Democracy and the “Twin Toleration”, Jurnal Democracy 

John Hopkins University Press, Vol. II, No. 1, 2000, h. 37-57.   
42Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks 

Kebansgaan”.., h. 24.    



  
 

beragama, berarti taat dan teguh menerima dan menjalankan kehidupan 

kebangsaan yang bebas melalui kesatuan dalam kebhinekaan. 

2. Moderasi Beragama dalam Islam 

Islam adalah agama yang mengafirmasi multikulturalisme sebagai sebuah 

fakta sosial yang merupakan “skenario penciptaan”.43 Tentu ada maksud dari 

Allah dalam menciptakan pluralitas tersebut. Hakikatnya manusia diciptakan oleh 

Allah membawa perbedaan, baik yang bersifat bawaan seperti perbedaan suku dan 

ras maupun perbedaan yang bersifat perolehan seperti status sosial dan ekonomi. 

Agama dalam ruang perbedaan ini menempati keduanya, baik perbedaan yang 

bersifat bawaan maupun yang bersifat perolehan. Seseorang menganut agama, 

lebih banyak ditentukan oleh faktor keluarga, namun dalam perjalanannya 

keberagamaan seseorang sangat ditentukan oleh pergulatannya dalam iman kala ia 

menghayati dan mengamalkan agamanya. Afirmasi Allah terhadap keragaman 

sebagai sunnatullah dapat dilihat dalam FirmanNya pada surat al-Hujurat/49: 13.  

 

⧫     

◼    ⬧ 

⬧◆  ➔◆ 

❑➔  ⧫⬧◆ 

❑➔◆➔⧫     

⧫⧫      

⬧        

⧫       

 

Terjemahnya 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-

laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kalian berbangsa-

 
43Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman di Indonesia”, Jurnal Diklat 

Keagamaan, XIII, no. 2, (Februari-Maret 2019), h. 45-55.  



  
 

bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.44  

Pluralitas agama Allah tegaskan dalam surat al-Maidah ayat 48 yang 

tujuannya adalah agar saling berlomba berbuat kebaikan. Dalam menyikapi 

perbedaan agama, Al-Qur’an dengan tegas melarang memaksakan agama kepada 

orang yang berbeda keyakinan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam 

FirmanNya pada surat al-Baqarah/2: 256. 

◆⧫◆  ⬧  

⧫  ⬧ 

  ☺  ✓⧫ 

⧫    ⧫ 

☺◆  ◼⧫    

→◼⬧  ⧫  ☺ 

⧫⧫      ◆  ⬧ 

➔◆◆❑  ☺⧫  

◆    ⬧    

  ➔   

⧫ ◆  ❑⬧◆  

◆    →◼➔⬧  

  ◼◆  ⬧◆  

◆❑➔◆    ⧫ 

⬧◆    ❑→⧫⬧ 

◆    ◼    

→➔⧫  ➔☺ 

⧫⬧  ☺   

 ⧫❑→⧫     

Terjemahnya: 

Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) 

dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang 

diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran 

terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang 

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka 
 

44Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 341   



  
 

dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 

setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 

Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat 

(saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah 

Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat 

kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia 

memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.45 

 

  ◼⧫        

⬧  ⧫✓⧫      

    ☺⬧  →⧫  

❑  ⬧◆  

  ⬧⬧  ☺⧫  

◆➔  

⬧❑    ⧫  

⚫    ◆    

⧫       

Terjemahnya: 

Tak ada paksaan dalam agama. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari 

jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada 

Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang 

tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.46 

Rangkaian Firman Allah tersebut secara tersirat menyatakan bahwa Islam 

adalah agama yang menyerukan moderasi beragama, dalam pengertian 

penerimaan atas fakta kepelbagaian di tengah masyarakat. Selain itu, secara tegas 

Islam melarang umatnya untuk berlaku ekstrem dengan melakukan pemaksaan 

agama kepada orang yang berbeda keyakinan. Dasar-dasar moderasi beragama 

dalam Islam bahkan mencakup aspek kehidupan yang lebih universal, yaitu 

bagaimana relasi antara sesama manusia dan relasi antara manusia dengan alam. 

Prinsip dasar moderasi dalam Islam adalah keadilan dan keseimbangan yang bila 

tidak diterapkan dengan baik akan menyebabkan hadirnya kekacauan dan 

 
45Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 47 
46Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 13 



  
 

kerusakan.47 Kedua prinsip inilah yang menjadikan moderasi dalam Islam sebagai 

sikap terbaik yang mesti diamalkan dan menjadikan umat Muslim sebagai umat 

pertengahan yang terbaik.. 

Moderasi beragama dalam Islam dikenali dengan konsep Islam 

Wasathiyah, yaitu idealitas Islam yang senantiasa merujuk pada sikap pertengahan 

dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini merupakan prinsip Islam universal, 

sebagai dasar pijak bagi Islam selaku agama yang menjadi rahmat bagi seluruh 

alam. Islam Wasathiyah merupakan pemandu dalam sikap keberagamaan untuk 

menghindarkan diri dari ekstremitas beragama. Berdasarkan prinsip jalan tengah 

tersebut, semua kelompok yang berbeda bisa saling menghormati agar terhindar 

dari perpecahan apalagi konflik horizontal.48 Prinsip jalan tengah inilah yang 

mengimplikasikan sikap tawazun dan adalah (keadilan) sebagai sikap yang 

mengarah pada tasamuh atau toleransi dalam menyikapi realitas kepelbagaian. 

Cita toleransi dalam Islam adalah toleransi aktif yang menjadikan umat Islam 

sebagai katalisator dan dinamisator yang berperan aktif dalam menciptakan 

kerukunan dan keharmonisan. 

Nilai-nilai terpenting sebagai prinsip Islam wasathiyah adalah 

penghayatan terhadap prinsip keseimbangan dari beragam potensi yang dimiliki, 

baik jasmani maupun rohani. Selain itu nilai kesadaran yang harus ditanamkan 

untuk menghormati  kehidupan sosial, karena dalam manusia saling bergantung. 

Prinsip tersebut meniscayakan penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman 

dan kesediaan untuk berinteraksi secara karib melalui dialog dan Kerjasama yang 

aktif dengan orang yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, mensyaratkan 

sikap yang mengikis egoisme atau perasaan paling benar sendiri dan cenderung 

 
47Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an dan Hadis, Jurnal Al-

Mu’ashirah, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2021, h. 50-70.  
48Muhammad Rais, “Wasathiyah Islam antara Doktrin dan Praksis Sosial”, Jurnal 

Mimikri VI, no. 1, ( Juni 2020), h. 74-95. 



  
 

menyalahkan orang lain, karena hal tersebut merusak tatanan keseimbangan dan 

keharmonisan.49 Islam memerintahkan penghormatan kepada umat yang berbeda 

keyakinan, demi mewujudkan tatanan hidup bersama yang damai dan harmonis. 

Rasulullah saw demi mewujudkan hal tersebut sampai berulang kali membuat 

perjanjian dengan komunitas non Muslim yang ada di sekitar kota Madinah. 

Konsep Islam Wasathiyah bertalian erat dengan konsepsi ummatan 

wasthan atau umat Islam sebagai umat pertengahan. Konsepsi ini merujuk pada 

seluruh komunitas Muslim agar terwujud keadilan, keseimbangan serta kemajuan. 

Konsepsi umat pertengahan ini merujuk pada pada tatanan masyarakat yang 

dibentuk oleh Rasulullah saw di Madinah. Saat itu, Rasulullah melalui hijrah dari 

Mekkah ke Madinah berhasil mewujudkan tatanan komunitas umat Islam awal 

yang lebih inklusif dan kosmopolit. Teladan inilah yang menjadi bukti bahwa 

umat Islam sejatinya adalah umat pilihan yang menerapkan prinsip kesetaraan 

(egalitarianisme) dan keadilan, tak berlebihan dalam sebuah urusan, termasuk 

halnya dalam urusan keagamaan.50 Praktiknya adalah pengamalan agama, baik 

dalam relasi vertikal, terlebih dalam relasi yang horizontal dengan 

mengedepankan keseimbangan, jalan tengah dan tentu saja toleransi yang 

mengayomi bagi umat-umat yang lain. Intinya umat Islam harus tampil sebagai 

pemenang dalam “perlombaan” berbuat kebaikan di antara semua umat agama 

yang ada. 

Craig Considine, seorang sosiolog asal Amerika Serikat mengapresiasi 

keteladanan Rasulullah dalam memandu umat dalam menyikapi perbedaan 

dengan menyebutnya sebagai “Nabi Cinta”. Sosok Rasulullah digambarkan 

sebagai figur yang menginspirasi karena sosoknya adalah pemimpin yang penuh 

 
49Kamrani Buseri, “Islam Wasathiyah dalam Perspektif Pendidikan”, Makalah yang 

disampaikan dalam Sarasehan/Rakerda Ulama se Kalimantan Selatan 28 Desember 2015 di 

Banjarmasin.  
50Muhammad Rais, “Wasathiyah Islam antara Doktrin dan Praksis Sosial” h. 77-78.  



  
 

cinta. Inspirasi tersebut tampak dalam keteladanan Rasulullah sebagai pembela 

terdepan hak asasi manusia (HAM), jauh lebih dahulu dari negara-negara Barat 

modern. Sosok Rasulullah digambarkannya sebagai “juara dunia” pembela HAM 

dan spirit melawan segala bentuk diskriminasi. Piagam Madinah diakuinya 

merupakan warisan hukum perdana dalam sejarah yang memberi perlindungan 

pada HAM. Pesan universal dari Rasulullah sebagai “Nabi Cinta” tergambar 

dalam khutbah terakhir saat pelaksanaan Haji Wada yang berisikan penegasan dan 

pengakuan atas harkat kemanusiaan. Apresiasi juga diberikan pada perjanjian dan 

keteladanan Rasulullah yang memberi perlindungan terhadap kelompok 

minoritas.51  

Sosok Rasulullah saw berhasil mentransformasi mental ekstrem bangsa 

Arab yang sangat rasis dan feodal menjadi mental yang moderat dengan 

keteladanan akhlakul karimah berdasarkan prinsip islam sebagai agama cinta. 

Keteladanan ini tentu menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana moderasi 

beragama tampak nyata dalam praktik yang dilakukan oleh Rasulullah untuk 

diikuti oleh umatnya. Warisan moderasi beragama yang ditinggalkan oleh 

Rasulullah adalah penghargaan terhadap kemenasuaain, seberbeda apa pun 

mereka dengan kita, bahkan ketika mereka menunjukkan ketidaksukaan terhadap 

keyakinan kita. Batasannya adalah selama mereka tidak melakukan Tindakan 

yang membahayakan umat Islam dan menghalangi hak-hak keberagamaan umat 

Islam. Warisan kedua adalah membangun konsensus bersama sebagai langkah 

kongkret guna mewujudkan kesepahaman dalam perbedaan dan kesetaraan dalam 

keragaman.  

 

B. Diaspora Tionghoa: Pembauran dan Resistensinya di Indonesia 

1. Diaspora Tionghoa di Indonesia 

 
51Craig Considine, Muhamamd Sang Nabi Cinta (Bandung: Noura, 2018), h. 87-92.  



  
 

Istilah diaspora merujuk pada penyebaran penduduk dari tanah asal 

menuju suatu tempat baru di mana mereka bermukim, baik untuk sementara 

waktu atau hingga tinggal beberapa generasi. Problem diaspora adalah persoalan 

identitas dan wilayah,52 yang awalnya untuk mendeskripsikan persebaran orang 

Yahudi, Yunani dan Armenia. Namun, sekarang maknanya sudah semakin meluas 

pada persebaran suatu kelompok masyarakat lintas etnis, lintas wilayah bahkan 

lintas benua. Meski telah meninggalkan wilayah asalnya, orang-orang yang 

berdiaspora tetap menjaga hubungan identitas, kultur dan kerinduan pada tanah 

asalnya. Memori dan mitos mengenai tanah asal memantik komitmen untuk 

senantiasa memelihara dan merestorasi relasi identitas dengan tanah asal tersebut. 

Oleh karena itu, kelompok masyarakat diaspora senantiasa membangun kesadaran 

dan solidaritas kelompok demi menjaga keberlanjutan relasi dengan tanah asal 

mereka.53 Masyarakat diaspora tetap percaya dan komitmen untuk terus 

memelihara hubungan budaya dengan tanah asal, meski mereka telah menyebar di 

berbagai kawasan.54 

Ciri diaspora berkenaan dengan sejarah persebaran, mitos dan memori 

tentang tanah asal serta problem alienasi pada negeri yang mereka datangi. Hal 

inilah yang membuat identitas kolektif menjadi begitu sangat dipentingkan, 

dikarenakan adanya perasaan senasib “di tanah orang”. Diaspora adalah tentang 

sekumpulan orang yang telah berpindah namun masih merasa memiliki 

keterikatan dan relasi yang kuat dengan tanah asal. Hubungan dengan tanah asal 

dikuatkan melalui upaya menjaga identitas dengan upaya menghadirkan nuansa 

tanah asal di tanah baru yang mereka datangi. Mitos tentang tanah asal dan 

 
52Sean Carter, “The Geopolitics of Diaspora”, Journal Area  XXXVII, no. 1, (2005), h. 

54-63. 
53James Clifford, “Diaspora”, Journal of Cultural Anthropology  IX, no. 3, (1994), h. 

302-338.  
54Devi Riskianingrum, Studi Dinamika Identitas di Asia dan Eropa, (Yogyakarta: Ombak, 

2014), h. 32.  



  
 

perasaan senasib menjadi kekuatan yang memelihara hubungan individu dengan 

tanah asal mereka.55 Problem dengan wilayah yang mereka datangi adalah 

masalah asimilasi atau pembauran dengan masyarakat serta budaya setempat yang 

membuat kesan masyarakat diaspora cenderung mengambil jarak dengan wilayah 

baru mereka.56 Akhirnya resistensi, alienasi hingga konflik dengan masyarakat 

pribumi di wilayah yang mereka datangi menjadi sulit terelakkan akibat masih 

renggangnya jarak sosial di antara masyarakat diaspora dan pribumi.. 

Konstruksi teori mengenai diaspora tersebut dapat digunakan untuk 

membaca diaspora etnis Tionghoa dari daratan Tiongkok hingga ke Indonesia. 

Akar diaspora masyarakat Tionghoa mengacu pada konteks poskolonial yang 

memengaruhi situasi politik, ekonomi dan budaya. Pada paruh abad ke-19, di 

daratan Tiongkok mengalami  perubahan yang signifikan dalam hal sosial budaya 

akibat kolonialisme bangsa Eropa dan distabilitas politik yang berdampak pada 

kemerosotan ekonomi. Akibatnya terjadi pergerakan diaspora masyarakat 

Tionghoa menuju suatu wilayah baru dan hal tersebut berlangsung secara 

konsisten. Ada setidaknya empat pola dalam diaspora masyarakat Tionghoa, yaitu 

sebagai buruh (hungong), pedagang (huangsang), perantauan (huaqiu) serta 

keturunan perantau yang migrasi ke wilayah lain (huayi). Keempat pola tersebut 

menjelaskan latar historis dari beragam bentuk perpindahan orang Tionghoa di 

berbagai wilayah pada kurun masa yang berbeda, yang akhirnya membentuk 

klaster-klaster masyarakat Tionghoa di berbagai belahan dunia,57 hampir id setiap 

 
55William Sarfan, “Diaspora in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, 

Journal of Transnational Studies I,  no. 1. (1991), h. 78-89.  
56Gabriel Sheffer, Diaspora Politics at Home Abroad, (London: Cambridge University 

Press, 2002), h. 18  
57Arie Setyaningrum, “Globalisasi dan Diaspora Cina dalam Perspektif Post-Kolonial: 

Dinamika Strategi Ekonomi dan Identitas Budaya”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  VIII, no. 

2, (2004), h. 181-196.  



  
 

belahan dunia kita akan menemukan adanya kawasan pemukiman diaspora 

Tionghoa yang biasa disebut Chinatown atau Pecinan. 

Setidaknya ada tiga kurun periode diaspora masyarakat Tionghoa di era 

modern. Periode awal terjadi pada paruh kedua abad ke-19, selanjutnya terjadi 

pada kisaran tahun 1949 hingga 1978 dan periode ketiga dimulai semenjak 

1979.58 Ketika terjadi perubahan politik pada tahun 1911, saat negara Cina 

berubah menjadi republik melalui revolusi yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. 

Masyarakat diaspora Cina di Nusantara kemudian menamakan diri mereka 

sebagai orang Tionghoa. Mereka beranggapan bahwa sebutan Cina bagi mereka 

bernada streotipe dan cenderung bersifat mengejek. Persoalan inilah yang 

membuat mereka lebih senang disebut etnis Tionghoa dan dengan cepat sebutan 

Tionghoa menjadi sangat populer.59 Jadilah sebutan Tionghoa menjadi sangat 

popular untuk menyebut orang-orang yang berasal dari daratan Tiongkok yang 

berdiaspora hingga ke Indonesia.  

Migrasi besar-besaran pada pertengahan abad ke-19 menyebabkan 

populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia 

Belanda meningkat sangat pesat. Kala itu, ekonomi pemerintahan kolonial Hindia 

Belanda meningkat pesat melalui kebijakan politik tanam paksa. Faktor persoalan 

internal yang terjadi di daratan Tiongkok akibat kolonialisme Eropa dan 

terjadinya ledakan penduduk menyebabkan daratan Tiongkok tidak kondusif lagi 

untuk ditinggali. Ditambah lagi dengan meningkatnya perkembangan ekonomi di 

Hindia Belanda menyebabkan migrasi besar-besaran masyarakat dari Tiongkok 

demi mencari penghidupan yang lebih baik. Masyarakat Tionghoa yang datang 

 
58Ronald Skeldon, The Chinese Diaspora oh the Migration of Chinese People, 

(Maryland: Rowman and Littlefield, 2003), h. 52. 
59Shaifuddin Bahrum, Cina Peranakan Makassar: Pembauran Melalui Perkawinan 

Antarbudaya, (Makassar: Yayasan Baruga Nusantara, 2003), h. 3.  



  
 

kemudian mendiami berbagai pulau mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa 

hingga Sulawesi.60  

Masyarakat Tionghoa yang datang umumnya berasal dari wilayah 

Tiongkok bagian selatan, seperti provinsi Guangdong, Fujian dan Guangxi. 

Karena itulah, populasi terbesar masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia 

bahkan Asia Tenggara adalah beretnis Hokkian Teochiu, Kanton, Hakka dan 

Haman. Posisi masyarakat Tionghoa yang berdiaspora ke Indonesia mengalami 

peningkatan taraf hidup dan posisi sosial. Mulai dari sekadar buruh kasar, 

pedagang, hingga pekerja terdidik utamanya saat pemerintah kolonial Belanda 

mempekerjakan mereka sebagai pemungut pajak.61 Posisi masyarakat Tionghoa 

mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya kebijakan 

pengelompokan masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga strata, yaitu; 

kelompok masyarakat keturunan Eropa, masyarakat Timur Asing (termasuk 

Tionghoa) dan masyarakat bumiputera.62  

Masyarakat Tionghoa yang datang awalnya masih belum bersatu dalam 

satu kesadaran bersama sebagai perantau asal daratan Tiongkok. Mereka masih 

terikat dalam kohesi sosial berdasarkan provinsi asal akibat masih sangat besar 

perbedaan bahasa dan budaya di kalangan mereka.63 Perlahan ikatan soliditas 

mereka semakin menyatu, khususnya ketika identitas nama Tionghoa digunakan 

menjadi identitas bersama sehingga sekat-sekat identitas provinsi mulai retas. Hal 

ini semakin diperkuat dengan fenomena transnasionalisme sebagai penciri 

diaspora Tionghoa di fase ketiga (sejak 1979). Kalangan diaspora Tionghoa mulai 

menyatu menjadi satu identitas yang diikat oleh kesamaan budaya Tiongkok 

 
60A. Dahana, “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”, Jurnal Wacana II, no. 

1, (April 2000), h. 54-72.   
61A. Dahana, “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”,  h. 56.  
62Lia Nuralia, “Struktur Sosial pada Rumah Pejabat Tinggi Perkebunan Zaman Hindia 

Belanda di Jawa Bagian Barat, Jurnal Kapata Arkeologi XIII, no. 1, (2017), h. 1-20. 
63A. Dahana, “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”,  h. 57.  



  
 

sebagai kultur bersama. Umumnya masyarakat Tionghoa yang datang masih 

mempertahankan identitas kulturalnya, sebagai upaya menjaga memori dengan 

tanah leluhur. 

Masyarakat Tionghoa di Indonesia kemudian dibagi ke dalam dua 

kategori, yaitu totok dan peranakan. Tionghoa totok merujuk pada warga etnis 

Tionghoa yang masih “asli” dalam artian masih mempertahankan kultur Tionghoa 

dan menghindari melakukan perkawinan campur dengan dengan masyarakat 

“pribumi”. Sedangkan peranakan digunakan untuk menyebut orang Tionghoa 

yang merupakan hasil kawin campur dengan masyarakat pribumi.64 

Kecenderungan Tionghoa totok lebih kuat untuk mengidentifikasi diri mereka 

sebagai Tionghoa yang murni. Berbeda dengan kecenderungan Tionghoa 

peranakan yang telah merupakan hasil amalgamasi, telah mulai mengafirmasi 

identitas lokal, bahkan Tionghoa peranakan yang beragama Islam lebih 

mengidentifikasi diri mereka sebagai pribumi.65  

Perspektif lain yang membedakan identifikasi totok adalah relasinya 

dengan negeri leluhur (Tiongkok), orientasi kultural terhadap budaya leluhur yang 

masih sangat kental. Sedangkan peranakan merujuk pada tingkat adaptasi diri 

dengan lokalitas di mana mereka berada, misalnya bahasa, budaya, agama hingga 

nasionalisme.66 Sedangkan Onghokham mendefinisikan perbedaan antara totok 

dan peranakan merujuk pada tanah kelahirannya. Menurut Onghokham, 

penyebutan peranakan mengacu pada  orang Tionghoa yang lahir di luar negeri 

Tiongkok dari seorang Tionghoa totok. Dengan demikian, totok untuk menyebut 

 
64Afthonul Afif, Menjadi Indonesia:Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia, 

(Yogyakarta: Parikesit Institut, 2010), h.  187. 
65Samsul Huda, “Orang Tionghoa Indonesia dan Persoalan Identitas”, Jurnal 

Kontekstualitas XXV, no. 1, h. 165-174.  
66Ibrahim, “Tionghoa Indonesia dari Dikotomi ke Mono-Identitas, Jurnal Society I, no. 1, 

(2013), h. 46-55.  



  
 

Tionghoa pendatang baru dari Tiongkok sedangkan peranakan adalah anak 

keturunan mereka yang lahir di wilayah diaspora.67 

2. Kedatangan Warga Tionghoa di Sulawesi Selatan 

Diaspora Tionghoa di Makassar terkait dengan gelombang diaspora 

masyarakat Tionghoa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kedatangan 

diaspora Tionghoa di Sulawesi Selatan adalah migrasi dari pendatang Tionghoa 

yang telah lebih dulu tiba di Jawa dan Kalimantan,68 waktu kedatangannya sekitar 

paruh kedua abad ke-19. Periode kedatangan warga Tionghoa di wilayah selatan 

Sulawesi tersebut persis seperti yang digambarkan dalam tiga periode diaspora 

etnis Tionghoa dari daratan Tiongkok. Orang Tionghoa bersuku Hokkian diyakini 

sebagai komunitas pertama yang datang ke Makassar dan menjadi populasi 

terbesar warga keturunan Tionghoa. Kedatangan mereka secara bertahap dalam 

kurun pertengahan abad ke-19 hingga pasca kemerdekaan dan perlahan mereka 

membentuk klaster pemukiman di pesisir pantai sekitar pelabuhan Makassar.69  

Kedatangan warga Tionghoa tersebut terutama di daerah-daerah pusat 

ekonomi, akhirnya membentuk Chinatown atau Kawasan Pecinan di Makassar, 

Bantaeng, Parepare, Palopo, Watampone dan Galesong. Kedatangan warga 

Tionghoa di Sulawesi Selatan semenjak pertengahan abad ke-19 dipicu oleh 

faktor bangsa Tionghoa yang memang dikenal sebagai bangsa pedagang dan 

desakan situasi politik dan ekonomi yang tidak kondusif di Tiongkok.70 Kondisi 

kedua membuat pola perniagaan orang Tionghoa yang sebelumnya hanya sebagai 

saudagar pelancong berubah menjadi saudagar perantau yang memilih bermukim 

 
67Onghokham, Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di 

Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 135. 
68Nurhayati dan Aksa, “Tionghoa (Muslim) di Makassar: Studi atas Pembaurannya dalam 

Bidang Budaya dan Ekonomi pada Masa Orde Baru”, Jurnal Yupa IV, no. 2, (2020), h. 93-102.  
69Taufik, Selayang Pandang Pembauran Cina (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), h. 

18.  
70Shaifuddin Bahrum, Cina Peranakan Makassar: Pembauran Melalui Perkawinan 

Antarbudaya, h. 36-37.  



  
 

di luar tanah leluhur mereka. Hal ini menjadikan diaspora Tionghoa yang 

menyebar melahirkan banyak usahawan sukses, termasuk warga Tionghoa yang 

bermigrasi ke Sulawesi Selatan dan hal ini membawa kontribusi besar bagi 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. 

Jauh sebelum masifnya diaspora pendatang Tionghoa, masyarakat 

Sulawesi Selatan telah lama menjalin interaksi dan hubungan ekonomi dan politik 

dengan negeri Tiongkok. Salah satu bukti yang memperkuat hal tersebut adalah 

penyebutan negeri Cina dalam epik La Galigo terkait perjalanan Sawerigading. 

Perjalanan panjang Sawerigading untuk menikahi We Cudai, seorang putri dari 

negeri Cina digambarkan begitu dramatis baik pada saat pergi maupun pulang. 

Sebagian peneliti meyakini bahwa Cina yang dimaksud sebagai tujuan pelayaran 

Sawerigading adalah Cina di Tiongkok, bukan pada daerah bernama Cina yang 

terletak di Pammana Wajo. Jika nama Cina yang dimaksud merujuk pada daerah 

di Wajo, maka tentu perjalanan Sawerigading tidak akan sepanjang dan 

sedramatis yang dikisahkan dalam epik La Galigo.71 

Jalinan hubungan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan Tiongkok 

juga disebutkan oleh Sabara ketika melakukan penelitian di Bantaeng tentang 

jejak penganut Konghucu di daerah tersebut menemukan jalinan hubungan dengan 

masyarakat Tiongkok semenjak abad ke-12 yang sezaman dengan era 

pemerintahan dinasti Sung dan Yuan. Di Bantaeng bagian barat terdapat satu 

daerah di pegunungan yang dinamakan “Cinayya”. Tempat ini diyakini 

mempunyai keterkaitan atau hubungan antara kerajaan Bantaeng kuno dengan 

para pendatang atau pelancong dari Tiongkok. Ada tiga tahapan kedatangan orang 

dari Tiongkok ke titik selatan pulau Sulawesi tersebut. Interaksi pada abad ke-12, 

hanya berupa pelancong dan pedagang asal Tiongkok yang datang dalam rangka 

 
71M. Thamrin Mattulada, “Sejarah Migrasi Etnis Tionghoa di Kota palopo pada Awal 

Abad XX”, Jurnal Pangadereng IV, no. 2, (Desember 2018), h. 355-364.  



  
 

kunjungan muhibah atau berdagang. Interaksi dengan orang-orang Tiongkok 

dikuatkan dengan bukti beberapa temuan arkeologis berupa keramik Tiongkok 

yang berasal dari kisaran abad ke-12. Pendatang asal Tiongkok mulai menetap di 

Bantaeng saat zaman kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19 hingga awal 

abad ke-20. Keberadaan warga Tionghoa di bantaeng sejak abad ke-19 dibuktikan 

dengan adanya pekuburan Cina yang telah ada tak lama sejak kedatangan mereka 

di Bantaeng. Posisi Bantaeng sebagai ibukota Afdeling Bonthain saat pemerintah 

kolonial Belanda di awal abad ke-20, menjadikan wilayah ini sebagai pusat 

ekonomi di wilayah selatan yang memicu kehadiran orang-orang Tiongkok untuk 

berdagang. Berikutnya pendatang Tionghoa semakin banyak datang setelah 

kemerdekaan dengan tujuan membuka usaha.72  

Sebagian warga Tionghoa tetap mempertahankan identitas ke-Tionghoa-

annya, yang kemudian dikenal sebagai totok. Sebagian lainnya memilih 

beradaptasi dengan masyarakat lokal melalui perkawinan campur, adaptasi 

kebudayaan hingga konversi agama menjadi Muslim. Generasi yang merupakan 

hasil perkawinan campur dengan masyarakat pribumi kemudian disebut “Cina 

peranakan Makassar” yang sudah berbudaya hibrid. Umumnya warga Tionghoa 

membentuk klaster pemukiman dengan susunan perumahan yang merangkap 

tempat usaha mereka secara berbanjar menyesuaikan ruas jalan. Keberadaan 

klenteng sebagai tempat ibadat menjadi penciri sebuah Kawasan Pecinan.73 Orang 

Tionghoa totok masih teguh mempertahankan identitas kebudayaannya termasuk 

dalam hal kepercayaan tradisional mereka yang menganut kepercayaan 

Konghucu, Tao dan Buddha, kepercayaan yang pada zaman Orde Baru kemudian 

 
72Sabara, “Pendar Lampion yang Tinggal Setitik: Penganut Khonghucu di Butta Toa”, 

dalam Shadiq Kawu dkk, Spirit Khonghucu: Modal Sosial dalam Merenda Semangat Kebangsaan 

(Jakarta: Orbit Publishing, 2011), h. 88.  
73Nurhayati dan Aksa, “Tionghoa (Muslim) di Makassar: Studi atas Pembaurannya dalam 

Bidang Budaya dan Ekonomi pada Masa Orde Baru”, h. 95.  



  
 

dikenal dengan nama Tri Dharma. Agama bagi umumnya warga Tionghoa, 

khususnya yang totok bukan sekadar kepercayaan, melainkan sudah menyatu 

menjadi tradisi yang sudah tak terpisahkan dari identitas mereka.74  

Keberadaan klenteng pada suatu daerah menunjukkan signifikannya 

populasi dan pengaruh warga etnik Tionghoa di daerah tersebut. Selain itu juga 

menandakan penerimaan penguasa lokal atas keberadaan mereka sehingga 

mengizinkan berdirinya klenteng. Penerimaan klenteng inilah yang biasanya 

paling sulit, karena menyangkut politik simbol dan keyakinan yang berbeda 

dengan keyakinan dominan masyarakat pribumi. Sejak pertengahan abad ke-19, di 

sekitaran pelabuhan Makassar berdiri dua klenteng, yaitu klenteng Xian Ma dan 

klenteng Ibu Agung Bahari (Thian Ho kong). Migrasi warga Tionghoa dari 

Makassar ke wilayah selatan di Galesong yang diterima baik oleh penguasa 

setempat dan diizinkan mendirikan klenteng yang diberi nama klenteng Pang Ko 

Ong pada 1923. 

3. Pembauran dan Problematika Resistensi 

Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh warga diaspora Tionghoa 

adalah problem identitas yang kerap memicu lebarnya jarak sosial antara warga 

Tionghoa dan masyarakat lokal. Sematan sebagai warga keturunan atau 

masyarakat non pribumi membuat pengidentifikasian terhadap orang Tionghoa 

terasa diragukan komitmennya pada daerah atau negara yang mereka tempati. Hal 

ini memicu diskriminasi dan perilaku rasial yang tak jarang memicu konflik 

dengan masyarakat lokal. Diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa 

terkait dengan penerimaan masyarakat pribumi yang masih melihat mereka 

sebagai the other.75  

 
74Sabara, “Pendar Lampion yang Tinggal Setitik: Penganut Khonghucu di Butta Toa”, h. 

86.  
75Samsul Huda, “Orang Tionghoa Indonesia dan Persoalan Identitas”, h. 73.  



  
 

Akibatnya mereka masih dipandang sebagai bukan warga negara 

Indonesia asli, meski mereka telah beberapa generasi tinggal di Indonesia dan 

bahkan tidak pernah ke Tiongkok samasekali. Situasi ini juga diperparah dengan 

sikap Sebagian orang Tionghoa yang bersikap menutup diri secara sosial dan 

kultur akibat memori yang terlalu kuat dengan tanah leluhur dan obsesi 

mempertahankan identitas kulturnya. Demikian pula dalam hal nasionalisme yang 

split antara rasa kebangsaan Tiongkok yang masih kuat dan tuntutan akan 

semangat dan komitmen kebangsaan pada nasionalisme Indonesia. Menurut Leo 

Suryadinata, di masa-masa awal kemerdekaan banyak orang Tionghoa masih 

ragu-ragu untuk mengidentifikasikan diri pada simbol kebangsaan Indonesia.76  

Sebelum kemerdekaan nasionalisme warga Tionghoa bahkan lebih 

berorientasi ke Tiongkok. Mereka mendirikan perkumpulan seperti Tiong Hoa 

Hwae Kwan (THHK) yang didirikan tahun 1900 bertujuan menumbuhkan 

Kembali rasa nasionalisme warga Tionghoa kepada tanah leluhurnya. Terdapat 

pula kelompok Chang Hwa Hai (CHH) didirikan tahun 1928 yang memilih jalur 

kerjasama dengan Belanda dan menumbuhkan nasionalisme Hindia Belanda. 

Kemudian tahun 1932 sekelompok warga Tionghoa mendirikan Partai Tionghoa 

Indonesia (PTI) yang lebih berorientasi pada nasionalisme Indonesia dan ikut 

berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya banyak tokoh-

tokoh Tionghoa yang akhirnya berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan. 

Misalnya ada tiga tokoh Tionghoa yang tercatat sebagai anggota Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).77 

Semenjak zaman pemerintah kolonial, telah diterapkan kebijakan politik 

eksklusi kepada masyarakat Tionghoa yang membuat mereka “berjarak” dengan 

masyarakat bumiputera. Jarak sosial semakin tajam dengan kebijakan yang 

 
76Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), h.20.  
77Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, h. 51-53.  



  
 

memosisikan warga Tionghoa sebagai masyarakat Timur Asing yang menempati 

kelas kedua di atas masyarakat bumiputera. Setelah kemerdekaan, masyarakat 

Tionghoa diperhadapkan pada dilema status kewarganegaraan.78 April 1946 

ditetapkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan yang 

berasaskan jul soli yang mendasarkan status kewarganegaraan berdasarkan tempat 

lahir. Kebijakan ini mengakomodir status kewarganegaraan masyarakat keturunan 

asing, termasuk warga keturunan Tionghoa. Persoalannya adalah dilema 

kewarganegaraan saat terbitnya Undang-undang Nomor  62 tahun 1958 yang 

sudah tidak memungkinkan lagi bagi warga Tionghoa memiliki dua 

kewarganegaraan (Indonesia dan RRC). Saat inilah mulai muncul upaya-upaya 

asimilasi dan integrasi bagi warga keturunan Tionghoa dengan warga “asli” 

Indonesia.79 Dalam perjalanannya, upaya asimilasi tidak semudah dan seideal 

yang dibayangkan, banyak kendala yang dihadapi untuk mewujudkan harapan 

tersebut. 

Terjadi perbedaan pandangan antara tokoh Tionghoa yang menginginkan 

pilihan integrasi, seperti yang diperjuangkan oleh sejumlah tokoh Tionghoa 

dengan mendirikan badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia 

(Baperki). Perjuangan Baperki berupaya menempatkan warga etnis Tionghoa 

sejajar dengan kelompok masyarakat Indonesia lainnya. Sedangkan sebagian 

tokoh masyarakat Tionghoa menghendaki kebijakan asimilasi sebagai solusi 

untuk diterimanya masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia.80 Integrasi 

adalah dengan tetap mempertahankan identitas ke-Tionghoa-an selaku etnis yang 

sejajar dengan etnis lainnya di Indonesia. Sedangkan asimilasi adalah 

 
78Nurhayati dan Aksa, “Tionghoa (Muslim) di Makassar: Studi atas Pembaurannya dalam 
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Sosial”, Jurnal Demokrasi V, no. 1, (2006), h. 23-34.  



  
 

menghilangkan identitas ke-Tionghoa-an secara perlahan dan melebur dalam 

identitas lokal.81 Misalnya dengan penggantian nama diri dengan menggunakan 

nama-nama lokal, di mana orang-orang Tionghoa kemudian lebih menggunakan 

nama-nama yang berciri khas Indonesia sebagai nama resmi mereka di KTP.82 

Masa pemerintahan Orde Baru adalah masa-masa suram bagi identitas 

warga keturunan Tionghoa. Kebijakan asimilasi yang ditempuh lebih didominasi 

dengan pendekatan keamanan, logika penguasa saat itu adalah menyelesaikan 

masalah dengan mencegah ketidakstabilan politik. Langkah yang ditempuh 

dengan memberlakukan kebijakan yang cenderung diskriminatif pada bidang 

politik dan kebudayaan demi mengimbangi kekuatan ekonomi warga Tionghoa 

yang saat itu diberi kelonggaran demi memantik pertumbuhan ekonomi 

Indonesia.83 Pemerintah Orde Baru menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 

tahun 1967 yang mengatur pembatasan agama, kepercayaan dan adat istiadat 

Cina. Keluarnya Inpres ini menyebabkan masyarakat Tionghoa dilarang menganut 

agama Konghucu maupun Taoisme dan memaksa mereka untuk memilih satu dari 

lima agama yang diakui negara. Kemudian keluar pula kebijakan bagi warga 

Tionghoa untuk mengganti nama diri mereka dengan nama  Indonesia, sebagai 

bentuk kebijakan asimilasi.84 Tercatat beberapa perlakuan diskriminasi yang 

diterima oleh warga Tionghoa penganut Konghucu oleh pemerintah Orde Baru. 

Akibat dari tidak diakuinya agama Konghucu berimplikasi pada peleburan agama 

Konghucu dan Tao ke dalam agama Buddha dengan nama Tri Dharma. Semua 

 
81Ibnu Mujib, “Pembauran Agama dan Strategi Politik Kebudayaan: Kontestasi Identitas 

Etnis dalam Narasi Masyarakat Multikultur”, Jurnal el-Harakah  XI, no. 2, (2009), h. 118-137. 
82Eddy Sugiri, “Perspektif Budaya Perubahan nama Diri bagi WNI Keturunan Tionghoa 

di Wilayah Pemerintah Kota Surabaya”, Jurnal Bahasa dan Seni XXXI, no. 1, (Februari 2003), h. 
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83Fitri Eriyanti, “Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas 

Sosial”, h. 30.  
84Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, h. 66.  



  
 

klenteng diubah menjadi vihara atau Tempat Ibadah Tri Dharma (TTID), karena 

dipandang merupakan bagian dari agama Buddha.85 

Masa reformasi merupakan angin segar sekaligus harapan baru bagi warga 

Tionghoa, khususnya ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut kebijakan 

diskriminatif terhadap warga Tionghoa melalui Keputusan Presiden Nomor 6 

tahun 2000 yang isinya mengakui kembali eksistensi agama Konghucu sebagai 

agama yang “diakui” dan mengizinkan kembali perayaan dan kebudayaan 

Tionghoa ditampilkan di depan publik. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan 

menetapkan Tahun Baru imlek sebagai hari libur nasional. Meski telah 

mendapatkan angin segar, perjalanan panjang bagi warga Tionghoa untuk benar-

benar diterima secara total masih cukup panjang. Misalnya dalam kasus agama 

Konghucu yang meski telah mendapatkan pengakuan, masih harus menempuh 

perjuangan lebih dari satu dasawarsa untuk benar-benar mendapatkan pelayanan 

sebagaimana lima agama lainnya.86 

Warga Tionghoa mengalami masa-masa sulit akibat perlakuan 

diskriminasi rasial yang mereka hadapi, khususnya dalam momen-momen 

peralihan penting dalam babakan sejarah politik bangsa. Misalnya momen 

peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1965-1966 dan masa peralihan 

ke era Reformasi di tahun 1997-1998. Isu ganyang Cina begitu kuat sebagai bias 

peristiwa G/30-S PKI. Berulang kali kasus kerusuhan rasisme anti Tionghoa yang 

mengakibatkan korban dari masyarakat Tionghoa. Salah satu puncaknya adalah di 

akhir masa Orde Baru di mana kerusuhan anti Cina terjadi di mana-mana 

termasuk di Makassar.  

 
85Nurcholish Madjid dkk, Passing Over: Melintas Batas Agama (Jakarta: Paramadina, 

1998), h. 45-47.  
86Sabara, “Pendar Lampion yang Tinggal Setitik: Penganut Khonghucu di Butta Toa”, h. 
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Pasca reformasi, intensitas rasisme anti Cina sudah sangat berkurang, 

meski sentimen anti Cina masih terus didengungkan oleh Sebagian pihak 

utamanya jika berkenaan dengan momen-momen politik baik nasional maupun 

lokal. Akibatnya, jarak sosial antara warga keturunan Tionghoa dengan 

masyarakat “pribumi” Indonesia masih belum sepenuhnya retas. Perlakuan 

diskriminatif masih kerap terjadi melalui ujaran-ujaran kebencian bernada rasial. 

Dalam beberapa hal (meski tidak lagi massif) perlakuan diskriminatif tersebut 

juga merambah pada kebebasan warga Tionghoa dalam menjalankan kepercayaan 

tradisional mereka. Stigma dan diskriminasi tersebut disebabkan warga keturunan 

Tionghoa masih selalu dikaitkan dengan RRC selaku negeri asal leluhur mereka 

baik secara politik maupun ekonomi, sehingga mereka masih kerap dicurigai oleh 

sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya serius yang intensif 

dalam rangka meretas jarak sosial tersebut, hingga warga Indonesia keturunan 

Tionghoa dapat benar-benar diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya. 

 

 

C. Sejarah Singkat Kerajaan Galesong 

Galesong merupakan kerajaan kecil yang terletak di sebelah selatan 

kerajaan Gowa. Wilayah Kerajaan Galesong terbentang memanjang utara-selatan 

seluas 60,10 Km2 dari Bontomarannu di wilayah pesisir bagian selatan hingga 

Kampung Aeng Batu-batu di sebelah utara. Galesong terletak di pesisir selatan 

Selat Makassar,87 sehingga membuatnya berada pada area yang cukup strategis, 

karena terhubung dengan Pelabuhan Makassar serta benteng Somba Opu yang di 

masa silam merupakan benteng pertahanan sekaligus pusat Kerajaan Gowa. 

 
87Indriana, Najamuddin dan Mustari Bosra, “Galesong pada Masa Pemerintahan I Larigau 
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Sangat minim sumber yang menceritakan tentang sejarah Galesong pada masa 

silam, selain dari catatan lontaraq pada Kerajaan Gowa, maupun catatan dari 

controleur Kolonial Belanda yang pernah tinggal dan memerintah di Galesong. 

Sebelumnya, Galesong adalah sebuah kampung yang menjadi bagian dari 

kekuasaan Kerajaan Gowa. Saat masih menjadi sebuah persekutuan kampung 

yang terdiri atas 23 kampung, Galesong dipimpin olehs eorang yang bergelar 

kare. Hadirnya konsepsi kepemimpinan di masyarakat Galesong berlandaskan 

pada konsepsi kalompoang dan gaukang yang diyakini masyarakat memiliki 

kekuatan gaib dan memberikan pengaruh karisma kepada orang yang 

memilikinya. Kalompoang dan gaukang merupakan atribut kerajaan yang menjadi 

penanda kebesaran dan status ketokohan atau kebangsawanan seseorang, sehingga 

layak ditunjuk sebagai pemimpin. Karaeng Galesong diterima serta mendapatkan 

penghormatan sebagai pemimpin, dalam konteks sosial dan politik pada Kerajaan 

Galesong kalompoang dan gaukang adalah sumber yang memberi legitimasi 

kekuasaan seorang karaeng. Masyarakat pada saat itu percaya bahwa siapa saja 

yang mendapatkan anugerah kepemilikan atas kalompoang dan gaukang maka 

diyakini pada diri sosok tersebut memiliki karisma kepemimpinan yang mencakup 

empat hal; kakalumanynyangang (kekayaan), kacaraddekang (kepandaian), 

kabaraniang (keberanian) dan kalabbirang (kemuliaan).88 

Menurut suatu sumber, nama Galesong diambil dari nama suatu daerah di 

wilayah Bugis yang bernama Malesong dan Bajoe. Seseorang bernama Masakka 

Dg. Magassing melihat hamparan tanah nan indah. Dg. Magassing pun berkata, 

bahwa setelah ia kembali ke selatan (wilayah Gowa), maka dia akan mencari 

tempat yang sama dengan tanah nan indah tersebut dan nantinya dia akan 

 
88Aminuddin Salle, AJ. Bostan Dg. Mama’dja dan Supriadi hamdat, “Aktualisasi Nilai-

nilai Tradisional dalam Kepemimpinan Komunitas Lokal: Rekaman Awal Kepemimpinan Elit 

Lokal Karaeng Galesong”, Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi I, (2000), h. 

413-419.  



  
 

membangun pemerintahan di tanah tersebut. Dg. Magassing kemudian mengambil 

segenggam tanah dari Malesong dan Bajoe tersebut, dalam perjalanannya 

kemudian, Dg. Magassing menemukan daerah yang mirip dengan Malesong, 

maka ia beri nama tempat tersebut Galesong. Selanjutnya ia menemukan tanah 

yang mirip dengan Bajoe dan diberi nama Bayoa, yang juga berada di wilayah 

Galesong. Di Bayoa inilah terdapat Bungung Barania, yaitu sebuah sumur tua 

yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar.89 

Galesong kemudian menjadi kerajaan otonom di bawah kekuasaan 

Kerajaan Gowa sejak awal abad XVII. Salah satu catatan sejarah menuliskan, 

bahwa Sultan Alauddin (Raja Gowa ke XIV) pada 13 Juni 1635 berada di Beba, 

sebuah kampung di pesisir utara Galesong.90 Sebuah catatan di Balla Lompoa 

Galesong menyebut bahwa Karaeng Galesong pertama memerintah pada 1610-

1636 dan dilanjutkan oleh Karaeng galesong ke II pada 1637-1655. Kedua 

pemimpin pertama Galesong ini disebutkan masih sepupu dari Sultan Alauddin. 

Kedua pemimpin awal di Galesong ini dituliskan sebagai orang yang tidak bisa 

disebutkan namanya karena pemali. Nanti Karaeng Galesong ke III, yang 

diidentifikasi namanya, yaitu Karaeng Bontomarannu yang berkuasa antara tahun 

1656-1662. Karaeng Galesong ini merupakan panglima armada laut Kerajaan 

Gowa di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Posisi Galesong yang berada di 

pesisir yang diantarai oleh Benteng Somba Opu dan Benteng Sanrobone, 

menjadikan Galesong sebagai pusat bagi armada laut angkatan perang Kerajaan 

Gowa, terutama ketika berperang melawan VOC.91 

 
89Zulkifli Mappasomba, Karaeng Galesong: Warisan Sejarah dan Budaya, (Sukabumi: 

Haura Publishing, 2020), h. 10-12  
90Suriadi Mappangara, Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905, 

(Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2004), h. 46.  
91Zulkifli Mappasomba, Karaeng Galesong: Warisan Sejarah dan Budaya, h. 27.  



  
 

Karaeng Galesong yang terkenal adalah I Manindori Kare Tojeng, yang 

merupakan Karaeng Galesong ke IV. I Manindori merupakan putra Sultan 

Hasanuddin dari istrinya yang keempat, yaitu I Hatijah I Loqmoq Toboq, 

memerintah selama empat tahun antara 1663-1667. Pasca kekalahan Kerajaan 

Gowa dalam perang Makassar, Karaeng Galesong menolak untuk takluk dan 

menerima Perjanjian Bongaya, karena itu ia meletakkan jabatannya dan pergi ke 

Jawa untuk melawan VOC. I Manindori merupakan Laksamana laut Kerajaan 

Gowa yang terus melakukan perlawanan kepada VOC. Perlawanan kepada VOC 

pertama kali ia lakukan di Bima bersama Sultan Abil Khair Sirajuddin (Sultan 

Bima).92 Setelah dari Bima, ia melanjutkan perlawanan ke Jawa, dalam 

pelariannya ke Jawa, Karaeng Galesong membantu Trunojoyo yang adalah 

mertuanya sendiri untuk berperang melawan VOC, hingga ia wafat di Ngantang 

Kab Malang Prop Jawa Timur pada 21 November 1679.93 Karaeng Galesong I 

Manindori punya keturunan yang saat ini banyak tersebar di Jawa dan menjadi 

tokoh nasional, di antaranya Wahidin Sudirohusodo, tokoh pergerakan nasional 

yang merupakan inisiator berdirinya organisasi Budi Utomo. 

Selama sekitar empat abad, Kerajaan Galesong dipimpin oleh 17 orang 

raja, Karaeng Galesong ke V, yaitu Karaeng Naba I Patudangi Dg. Pole masih 

merupakan kerabat Kerajaan Gowa, ia memerintah selama 14 tahun antara 1668-

1682. Semenjak Karaeng Galesong ke VI, yaitu I Pakkai Dg. Labba Karaeng 

Matinrowa ri Poppo yang berkuasa antara 1683-1723, barulah putra Galesong 

yang menjadi penguasa. Kekuasaan selanjutnya secara turun-temurun hingga 

Karaeng Galesong ke XVII yang menjabat cukup lama, sejak 1951 hingga 2009, 

yaitu I Aba Jadjid Bostan Daeng Mama’dja. Adapun Karaeng Galesong yang 

 
92Ahmad Husain, “Laskar Makassar di Tanah Jawa: Perjuangan Karaeng Galesong 

sebagai Perlawanan hingga Akhir” dalam Amiruddin Salle dkk, Galesong Desa Pancasila dan 

Konstitusi: Sejarah, Budaya dan kepemimpinan, (Makassar: AS Publishing, 2012), 7 
93Zulkifli Mappasomba, Karaeng Galesong: Warisan Sejarah dan Budaya, h. 56-78.  



  
 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Karaeng Galesong ke XVI, yaitu I 

Larigau Daeng Manginguru, yang menjadi Karaeng Galesong antara 1914-1951.  

Galesong dimasukkan sebagai bagian dari Takalar ketika zaman 

pendudukan Jepang pada tahun 1943. Karaeng Galesong ke XVII ini di masa 

perang kemerdekaan 1945-1949 memiliki peran kunci sebagai salah satu tokoh 

yang mengorganisir perlawanan rakyat Galesong melawan penjajah Belanda. Saat 

itu perlawanan di wilayah selatan dipusatkan di daerah Polombangkeng yang 

dikenal dengan Laskar Lipan Bajeng dan Harimau Indonesia. Karaeng Galesong 

ditunjuk oleh pemimpin perlawanan Ranggong Dg. Romo di Polombangkeng 

sebagai ketua Laskar Lipan Bajeng untuk sektor Galesong. Perlawanan heroik 

ditunjukkan beberapa kali oleh lascar yang ia pimpin melawan tentara KNIl di 

Galesong, termasuk menghambat gerak laju pasukan KNIL untuk sampai ke pusat 

perlawanan rakyat di Polombangkeng. Saat memimpin laskar rakyat tersebut, Abi 

Djajid Dg. Mama’ja belum menjabat sebagai Karaeng Galesong, namun ia 

berstatus putra mahkota, karena ia adalah putra dari I Larigau Daeng Mangingruru 

selaku Karaeng Galesong ke XVI. Setelah kemerdekaan, Karaeng Galesong ke 

XVII menjadi salah satu inisiator berdirinya Kabupaten Takalar pada tahun 

1959.94 Sejak saat itu Galesong menjadi satu kecamatan di bawah pemerintahan 

Kabupaten Takalar. Hampir 50 tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, Galesong 

dipecah menjadi tiga kecamatan, yaitu Galesong, Galesong Utara dan Galesong 

Selatan.   

 

D. Kerangka Konseptual 

Alur kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

dengan menggunakan pendekatan sejarah menganalisis perjumpaan Karaeng 

 
94Amiruddin Salle dkk, Galesong Desa Pancasila dan Konstitusi: Sejarah, Budaya dan 

kepemimpinan, (Makassar: AS Publishing, 2012), 62.  



  
 

Galesong ke-16 I Larigau Daeng Manginguru dengan pendatang etnis Tionghoa. 

Perjumpaan tersebut berlanjut pada penerimaan Karaeng Galesong selaku 

pemimpin lokal dan berlanjut hingga pendirian klenteng sebagai tempat ibadat 

pendatang Tionghoa tersebut. Penerimaan kedatangan pendatang Tionghoa dan 

perizinan pendirian klenteng dianalisis berdasar konsepsi moderasi beragama. 

Selanjutnya konsep moderasi beragama tersebut pula yang digunakan untuk 

membaca dinamika eksistensi klenteng dan warga Tionghoa di Galesong pada era 

kontemporer. Kerangka konseptual dari penelitian tesis ini dapat dilihat pada 

bagan berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif-deskriptif.95 Penelitian yang akan dilakukan diarahkan 

untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep dan praktik moderasi beragama 

dari Karaeng Galesong ke XVI, I Larigau Daeng Mangingruru. Khususnya ketika 

ia selaku penguasa lokal di Galesong menerima kedatangan pendatang Tionghoa 

untuk tinggal di wilayahnya, memfasilitasi mereka hingga mengizinkan pendirian 

klenteng sebagai rumah ibadat mereka. Selanjutnya penelitian ini diarahkan 

 
95Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.  



  
 

mendeskripsikan komprehensifitas makna dan fenomena dari data-data historis 

yang ditemukan.96 Unit-unit analisis tersebut diurai dengan holistik dan mendalam 

dengan menganalisis aspek teoretis maupun praktis dengan menggunakan 

pendekatan sejarah, khususnya kajian sejarah sosial. 

Demi memperoleh analisis yang optimal dan terarah, pelaksanaan 

penelitian disusun dalam tiga tahapan: Pertama, tahap persiapan, yang mulai dari 

penyusunan proposal, pembuatan desain dan instrumen pengumpulan data yang 

menjadi pedoman saat melakukan penelusuran data di lapangan. Kedua, tahapan 

pengumpulan data yang berkaitan dengan catatan lapangan, transkrip wawancara 

serta studi dokumen yang menjadi sumber data. Ketiga, tahapan olah dan analisis 

data, meliputi pengkodean, klasifikasi data hingga pembahasan hasil penelitian 

yang dianalisis dan ditarik kesimpulannya secara ilmiah dalam karya tesis. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah Galesong, khususnya Desa Galesong 

Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tempat berdirinya Klenteng Pang 

Ko Ong berada dan komunitas Tionghoa bermukim sejak kedatangannya hingga 

saat ini. Pemilihan lokasi didasarkan pada jejak historis terkait hubungan Karaeng 

Galesong dan masyarakat pendatang beretnik Tionghoa  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sejarah, khususnya sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial digunakan 

mengeksplorasi fakta-fakta sosial yang terkait masalah penelitian. Pendekatan 

sejarah sosial yang digunakan sebagai analisis untuk merekonstruksi dan 

menjelaskan fakta-fakta historis dan fenomena sosial dalam bentangan sejarah dan 

 
96Parsudi Suparlan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Erlangga, 1992), 

h.16.  



  
 

ruang sosial di mana penelitian ini dilakukan. Pendekatan sejarah sosial juga 

digunakan menelusuri asal-usul serta pertumbuhan dan transformasi lembaga-

lembaga keagamaan dalam kurun periodisasi sejarah tertentu.97 Dalam penelitian 

ini adalah asal-usul kedatangan warga Tionghoa kemudian dinamikanya, hingga 

pembentukan klenteng sebagai institusi keagamaan dan perubahan-perubahan 

yang dialami akibat perubahan situasi sosial, ekonomi, budaya maupun politik. 

Sebagai pendekatan, sejarah sosial dalam penelitian ini adalah upaya 

menemukan penjelasan mengenai sejarah praktik moderasi beragama Karaeng 

Galesong ke-22 dan perkembangan warisan praktik tersebut pada masa 

kontemporer.98 Pendekatan sejarah sosial, diartikulasikan dalam enam model, 

yaitu; 1) evaluasi, 2) lingkaran sentral, 3) interval, 4) tingkat perkembangan, 5) 

jangka panjang-menengah-pendek, 6) sistematis.99 Dari keenam model tersebut, 

peneliti banyak menggunakan model lingkar sentral (central nexus) dengan 

menuliskan sejarah berangkat dari titik sejarah di pertengahan yang diawali 

deskripsi sejarah yang diakronik, yaitu sejarah yang mengurai fenomena-

fenomena yang membentang dalam waktu, namun terbatasi dalam ruang. 

Memanjang dalam waktu maksudnya deskripsi mulai dari sejarah awal 

kedatangan pendatang Tionghoa di awal abad ke-20 hingga saat penelitian ini 

dilakukan, dengan lokus yang terbatas pada lokasi penelitian di Desa Galesong 

Kota. Melalui cara tersebut akan ditemukan pola-pola dinamika sosial yang terjadi 

sepanjang bentangan waktu (panjang-menengah) tersebut untuk dilihat alur dan 

tingkat perkembangannya dalam interval waktu.100  

 
97Aceng Muchtar Ghazali, Ilmu Perbandingan Agama: Pengenalan Awal Metodologi 

Studi Agama-agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 39.  

98Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 35.  

99Lihat Kuntowijoyo, Metodologi  Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 39-58.. 

100Kuntowijoyo, Metodologi  Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 46 



  
 

Pendekatan sejarah sosial dilengkapi dengan pendekatan filosofis guna 

menangkap makna yang diabstraksi dari fakta historis yang ditemukan dengan 

melacak radix serta dengan mengurainya secara analitis dan sistematis. 

Pendekatan filosofis agar tidak terjebak pada kesimpulan yang bersifat normatif 

dan formalistik, melainkan simpulan yang memberikan makna pada data dan fakta 

yang ditemukan.101 Pendekatan kultural digunakan menjadi perspektif dalam 

memperlakukan suatu fakta yang diperhatikan dengan menjadikan kebudayaan 

sebagai kerangka acuan.102 Kebudayaan yang dimaksud meliputi keseluruhan 

sistem dan struktur kolektif, yang mencakup sistem-sistem kognitif, adaptif, 

perilaku, hingga sistem-sistem simbol. Definisi kebudayaan dalam hal ini 

mengacu pada pendefinisian Clifford Geertz bahwa kebudayaan meliputi 

keseluruhan struktur-struktur psikologis yang berperan sebagai media bagi 

individu-individu maupun individu saat mengarahkan orientasi perilaku 

mereka.103 Pendekatan kultural dalam penelitian ini digunakan dalam membaca 

proses interaksi Karaeng Galesong dengan pendatang Tionghoa sebagai proses 

kebudayaan. Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosiologis, yaitu untuk 

membaca gejala dan fenomena sosial di sekitar lokasi penelitian. Pendekatan 

sosial terutama untuk menganalisis perkembangan dan situasi sosial yang 

berkenaan dengan interaksi antara warga keturunan Tionghoa dan masyarakat 

setempat serta relasinya dengan eksistensi klenteng sebagai rumah ibadat. 

 

C. Instrumen Penelitian 

1. Data Penelitian 

 
101Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 42-45.  

102U. Maman Kh, dkk. Metodologi Penelitian Agama (Jakarta:Rajawali Press, 2006), h. 

95.  

103Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan (Yogyakarta:  Knaisius, 1992), h. 13. 



  
 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara 

mendalam, observasi langsung dan studi atas dokumen atau literatur utama. Data 

sekunder diperoleh dengan pengkajian dan analisis terhadap berbagai literatur dan 

dokumen dan sejenisnya yang relevan dengan subjek pembahasan. Adapun 

sumber data berasal dari tokoh lokal dari kalangan klenteng dan masyarakat 

Tionghoa setempat serta tokoh dari keluarga besar Karaeng Galesong. Sumber 

data juga diambil dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk menjadi 

kontributor dalam penelitian ini, yang didasarkan karena dipandang dapat 

memberikan informasi yang akurat dan substantif terkait tema penelitian. 

 

2. Informan Penelitian 

Penentuan informan yang akan diwawancarai dipilih dengan metode 

purposive.104 Metode tersebut digunakan karena dianggap tepat dalam menggali 

informasi dengan lebih mendalam dari sumber data. informan yang dipilih adalah 

orang yang kapabel karena dapat memberikan informasi secara komprehensif 

serta mendalam tentang tema dan subjek penelitian. Informan penelitian terdiri 

atas informan kunci, informan ahli dan informan biasa. Informan kunci adalah 

pengurus Klenteng Pang Ko Ong yang masih keturunan langsung dari tokoh dan 

pendatang Tionghoa awal, tokoh masyarakat Tionghoa setempat, tokoh 

masyarakat setempat dan tokoh dari keluarga besar Karaeng Galesong.  

Kriteria dan kualifikasi dalam pemilihan informan kunci, yaitu tokoh yang 

dapat bercerita dengan lugas, detail dan sederhana, sangat memahami informasi 

dan data yang dicari dalam penelitian ini dan memberikan informasi dan data 

kepada peneliti dengan senang hati.105 Penentuan informan kunci didasarkan pula 

 
104Naniek Kasniyah, Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 7-12.   

105Russell Bernard. Research Method in Cultural Anthropology (Beverly Hill: Sage 

Publication itd, 1988), 166. 



  
 

atas pertimbangan enkulturasi penuh, yaitu informan tersebut dipandang 

mengetahui secara penuh sejarah dan budayanya dengan baik karena memiliki 

keterkaitan langsung maupun tak langsung dengan tema penelitian ini. Informan 

ahli diambil dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun 

jajaran pemerintahan (desa, kecamatan dan kabupaten) yang memiliki 

pengetahuan tentang sejarah dan situasi sosial dari objek yang diteliti. Informan 

biasa adalah masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang 

dilengkapi dengan data kepustakaan (library research). Data lapangan diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi di mana obyek penelitian 

berada dengan mendatangi dan menyaksikannya secara langsung.106 Saat 

melakukan pengamatan, peneliti memperhatikan delapan aspek, yaitu; ruang dan 

waktu, aktor, aktivitas, material, peristiwa, tujuan dan perasaan dari subjek-subjek 

yang terlibat.107 Secara sederhana, pengamatan dilakukan kepada tiga hal, yaitu 

material, aktivitas dan simbol. Objek amatan dalam observasi adalah situasi 

sekitar berdirinya klenteng sebagai lokus dan lokasi penelitian ini serta bangunan 

klenteng yang menjadi salah satu lokus utama penelitian ini. 

Pengumpulan data dengan wawancara mendalam digunakan dengan model 

dialog atau tanya-jawab dengan para informan. Kegiatan wawancara merupakan 

penelitian yang berlangsung dengan oral mengenai informasi dan data dari 

 
106Ahmadin, Metode Penelitian Sosial,, (Makassar: Rayhan Intermedia,2003), h. 99.  

107Setya Yuwana Sudikan, “Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis life 

History, dan Analisis Folklor’, dalam Burhan Bungin (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), h. 95-96.  



  
 

sumber.108 Saat melakukan wawancara, peneliti akan mengarahkan jalannya 

wawancara kepada penemuan perasaan, persepsi serta pemikiran informan terkait 

permasalahan penelitian agar data yang diperoleh bisa lebih mendalam.109 

Kegiatan wawancara, dilakukan secara berencana (standardized interview) 

maupun tidak secara berencana (unstandardized interview). Perbedaan keduanya 

terletak pada perlu tidaknya peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan 

dipergunakan sebagai pedoman untuk mewawancarai informan.110 Pada informan 

kunci dan informan ahli, peneliti menggunakan metode wawancara berencana, 

sedangkan pada informan biasa, peneliti menggunakan metode wawancara tidak 

berencana. Dalam melakukan wawancara, meski peneliti sebelumnya telah 

menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Namun, daftar 

pertanyaan tidak digunakan secara kaku, karena dalam perjalanannya tetap 

memungkinkan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi saat 

wawancara berlangsung.  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

dokumen-dokumen sebagai sumber data. Dokumen yang menjadi sumber data 

berupa catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, 

gambar , video maupun literatur terkait.111 Studi dokumen digunakan dalam 

metode pengumpulan data guna menelusuri data-data historis yang dibutuhkan 

terkait tema penelitian.112 Penggunaan dokumen sebagai sumber data dilakukan 

 
108Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM Press, 1980), h. 113.  

109Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori dan Praktek (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 160.  

110Lihat Setya Yuwana Sudikan, “Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis 

life History, dan Analisis Folklor’,  h. 96. 

111Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Jakarta: 

Alfabeta, 2007), h. 82.  

112Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, politik, dan 

ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 121.  



  
 

untuk membantu peneliti “menziarahi” masa silam saat suatu kejadian atau 

peristiwa berlangsung dan menyelami maknanya agar didapatkan zeit geist dari 

peristiwa historis yang diteliti.113 Dokumen berupa naskah yang berkenaan dengan 

tema penelitian seperti naskah-naskah yang ada di klenteng dan yang masih 

tersimpan di keluarga besar Karaeng Galesong atau arsip-arsip lainnya. Selain itu, 

dokumentasi juga berfungsi untuk menemukan data-data sekunder seputar 

demografis maupun geografis lokasi penelitian. Data-data tersebut dapat 

ditemukan dari BPS (Badan Pusat Statistik) setempat, data monografi desa dan 

kecamatan serta dokumen dari sumber-sumber lainnya yang menunjang data 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik olah data menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan dan menarasikan data-data hasil penelitian, baik yang bersumber 

dari wawancara, observasi, maupun studi dokumen melalui kalimat-kalimat atau 

paragraf-paragraf bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. 

114 Terkait teknik pengolahan data digunakan dua teknik yaitu, mengidentifikasi 

data sebagai hasil wawancara yang didapatkan di lapangan dari beberapa sumber 

yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian penarikan kesimpulan 

berdasarkan data yang telah dianalisis sebagai hasil penelitian. Adapun teknik 

yang digunakan ketika mendapatkan data di lapangan adalah teknik analisis data 

kualitatif. Teknik analisis deskriptif yang dilakukan setelah data terkumpul dari 

lapangan, dapat dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan, seperti yang disebutkan 

 
113Ahmadin, Metode Penelitian Sosial, h. 108.  

114Miles dan Huberman, Qualitative Data Analysis (Beverly Hill: Sage Publication itd, 

1984), 10. 



  
 

oleh Miles dan Haberman, yaitu tahapan reduksi data, display (penyajian) data 

dan penarikan kesimpulan.115 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian 

1. Kecamatan Galesong 

Penelitian ini secara khusus mengambil lokasi di Desa Galesong Baru, 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Desa Galesong merupakan tempat 

bermukimnya sejumlah warga keturunan Tionghoa dan merupakan lokasi yang 

cukup bersejarah terkait kedatangan etnik Tionghoa dan berdirinya klenteng yang 

hingga hari ini menjadi satu-satunya rumah ibadat non Muslim di Kabupaten 

Takalar. Kecamatan Galesong awalnya meliputi seluruh wilayah eks Kerajaan 

atau Kekaraengan Galesong. Namun, sejak 2008 Galesong Utara dan Galesong 

Selatan memekarkan diri menjadi kecamatan. Posisi Kecamatan Galesong berada 

di tengah-tengah antara dua kecamatan tersebut. 

 
115Lihat Miles dan Haberman, Qualitative Data Analysis h. 12-18. 



  
 

Pusat Kecamatan Galesong berada di Desa Boddia yang berjarak 17 Km 

dari ibukota Kabupaten Takalar dan 25 Km dari pusat Kota Makassar. Wilayah 

Kecamatan Galesong memiliki luas 25,93 Km2. Kecamatan Galesong terdiri atas 

14 desa dan 61 dusun.116 Adapun batas wilayahnya sebagai beriku: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Utara, 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan,  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.  

 

Gambar 1 

Peta Kecamatan Galesong 

Kabupaten Takalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data kependudukan berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Galesong 

pada tahun 2019 yaitu: 40.003 jiwa yang terdiri dari laki laki 20.287 jiwa 

perempuan 20.716 jiwa 

Tabel I 

Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin Di  

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 

 

 
116BPS Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong dalam Angka 2019., h.  1. 



  
 

Nama Kecamatan 
Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk 
Laki-laki Perempuan 

Kecamatan 

Galesong 
20287 20716 41003 

 

Angka pertumbuhan penduduk 0,90% dan kepadatan 1581 jiwa/Km2. 

Kecamatan Galesong merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua di 

Takalar setelah Kecamatan Polombangkeng Utara.117 

Penduduk Kecamatan Galesong umumnya adalah beretnis Makassar dan 

sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.. Budaya Makassar sangat kental 

terlihat dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama dari penggunaan 

bahasa dalam interaksi sehari-hari. Sebagai daerah dengan etnik Makassar yang 

cukup dominan, penduduk Galesong adalah penganut Islam. Hampir 100% 

penduduk Galesong beragama Islam. Dari data yang diperoleh, bahwasanya 

mayoritas masyarakat di kecamatan Galesong menganut agama Islam. Berikut 

Peta Kecamatan dan tabel mengenai agama-agama yang dianut masyarakat 

Galesong, yaitu: 

 

Tabel II 

Data Agama atau Keyakinan yang Dianut Masyarakat Di  

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 

 

No Agama Jumlah Tempat 

1 Islam 99,99 % Kec. Galesong 

2 Kristen  25 Orang 

Galesong Kota (4 orang), Galesong 

Baru (12 orang), Palalakkang              

(5 orang) dan Mappakalampo             

(4 orang) 

 
117BPS Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar dalam Angka 2021, . 5. 30  



  
 

3 Buddha 22 Orang 

Galesong Baru (17 orang) 
Palalakkang (2 orang) 

Mappakalompo (3 orang) 

4 Hindu 9 Orang Desa Mappakalompo (9 orang) 

Sementara jumlah bangunan berdasarkan sarana peribadatan di Kecamatan 

Galesong, yaitu: 118 

 

 

 

Tabel III 

Jumlah Bangunan Berdasarkan Sarana Peribadatan Di  

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 

 

No Bangunan Jumlah 

1 Masjid 61 buah 

2 Mushalla 16 buah 

3 Vihara/Klenteng  1 buah 

 

2. Desa Galesong Baru 

Desa Galesong Baru merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di 

Kecamatan Galesong yang memiliki luas 1,72 Km2 .dan terdiri atas 5 dusun 

Lokasi Desa Galesong Baru tepat berada di pesisir dan masyarakatnya 

mengandalkan hidup dari hasil laut.  Adapun jumlah penduduk Desa Galesong 

Baru, dapat dilihat dari tabel: 

 

Tabel IV 

Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Galesong Baru 

 

Nama Desa Jenis Kelamin Jumlah 

 
118BPS Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong dalam Angka 2019., h.  46-47.  



  
 

Laki-laki Perempuan Penduduk 

Galesong Baru 2084 2007 4091 

Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,04%/tahun dan kepadatan penduduk 

2.378 jiwa/Km2. Umumnya penduduk beragama Islam, hanya 12 penduduk yang 

menganut agama selain Islam, yaitu agama Kristen.  

 

Tabel V 

Jumlah Bangunan Berdasarkan Sarana Peribadatan Di  

Desa Galesong Baru 

  

No Bangunan Jumlah 

1 Masjid 6 buah 

2 Mushalla 1 buah 

3 Vihara/Klenteng  1 buah 

 

Keunikan Desa Galesong Baru adalah berdirinya klenteng yang 

merupakan satu-satunya sarana ibadah non Muslim yang ada di Takalar. Meski 

tidak tercatat dalam statistik keberadaan penganut agama Buddha di Desa 

Galesong Baru, namun keberadaan klenteng tersebut masih berdiri di Dusun Suli. 

Penganut Buddha tercatat di Desa Galesong Kota yang merupakan tetangga Desa 

Galesong Baru. 

Dusun Suli tempat berdirinya klenteng dahulu adalah sebuah Pelabuhan 

niaga, sehingga menjadikan tempat tersebut sebagai Kawasan metropolis. Banyak 

orang yang datang kemudian menetap di daerah tersebut, terutama pendatang dari 

etnis Tionghoa. Itu sebabnya Dusun Suli, dahulu disebut sebagai Kampung Cina, 

Pendatang Cina tersebut berakulturasi dengan penduduk dan kebudayaan lokal, 

sehingga sebagian besar dari mereka memeluk Islam. Keturunan pendatang 



  
 

Tionghoa tersebutlah yang saat ini menjadi penduduk yang menghuni Dusun Suli. 

Secara kultural, penduduk keturunan Tionghoa tersebut telah “menjadi orang 

Makassar” dan sehari-hari menggunakan Bahasa Makassar dalam pergaulan 

mereka. 

Desa Galesong Baru pada 1 Maret 2012 ditetapkan sebagai desa Pancasila 

dan Konstitusi. Desa Galesong Baru merupakan desa pertama yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh Mahfud MD. Penetapan 

tersebut menurut Mahfud MD karena masyarakat Desa Galesong dipandang 

memenuhi syarat yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang sesuai 

dengan nilai dan falsafah Pancasila. Penetapan Desa Galesong Baru sebagai desa 

Pancasila dan Konstitusi tersebut didasarkan pada hasil Analisa serta kajian 

akademik yang dilaksanakan oleh tim akademisi dari Fakultas Hukum, Unhas.  

 

Gambar 2 

Balla Lompoa Galesong & Klenteng Pan Ko Ong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

B. Biografi Karaeng Galesong ke XVI 

 

Larigau Dg manginruru adalah Raja Galesong ke 16 beliau adalah anak tertua 

dari pasangan Mallaragan Dg Tutu dan Cekko Dg Kollong yang merupakan wakil 

dari Raja Galesong yang diamanahi tugas untuk membantu Raja Galesong di 

Wilayah Galesong Selatan dan Galesong  sekarang ini dengan Gelar Daengta 

Galesong. Semasa kecil beliau, beliau diasuh dan di didik langsung oleh Ayahnya. 

Beliau di ajari dengan berbagai di siplin ilmu, mulai dari Ilmu Ilmu Agama  

termasuk Ilmu Bela diri dan Ilmu Ilmu Kebathinan. 

Ketika Bauru Dg Ma’gau Karaeng Galesong ke 15 Meninggal Dunia tanpa 

menunjuk siapa penggantinya, melahirkan persoalan baru. Siapa yang berhak 

menjadi Raja selanjutnya. Karna Pada waktu itu Kerajaan Galesong memliki Dua 

wilayah yang masing masing memiliki penguasa ( Raja Kecil ), yaitu Daengta 

Galesong yang berkuasa dari mulai Mangindara sampai Pa’lalakkang, Dan 

Daengta Batu Batu yang berkuasa Mulai Dari Daerah Bontosunggu sampai Desa 

Batu batu. 

Untuk menghindari Konflik yang berkepanjangan dan mengisi kekosongan 

Jabatan, maka Daengta Galesong ( Mallarangan Dg Tutu ) Dan Daengta Batu 

Batu        ( Hatibu Dg La’ba ), bersepakat untuk menikahkan Putra dan Putri 



  
 

Mereka, yaitu Larigau Dg Manginruru dan Siti Aisya Krg Ratu, dan menunjuk 

Larigau Dg manginruru menjadi Raja Galesong ke 16 dan St Aisya Krg Ratu 

sebagai Permaisuri. Kesepakatan itu dilaporkan kepada Sombayya di Gowa ( Raja 

Gowa ), dan akhirnya Sombayya memberikan Restu dan menyetujuLarigau Dg 

Manginruru sebagai Raja Galesong ke 16 dengan pertimbangan Istri beliau adalah 

salah satu Keturunan dari Bate Salapang ( Salah Satu Dewan Adat Kerajaan Gowa 

). 

Dalam kepemimpinan beliau, beliau dikenal sebagai Pemimpin yang 

Kharismatik dan di cintai oleh Rakyatnya. Selain itu beliau juga salah satu 

Pemimpin yang terbuka dan menerima perbedaan ( Moderat ). Ini dibuktikan 

dengan Pembangunan Klenteng PAN KO ONG di galesong. Dimasa Revolusi 

beliau juga terlibat dalam menjaga wilayah Kekuasaannya dari Penjajah dengan 

menunjuk AJB Bostan Krg Mamadja, Menantu sekaligus kemenakan Beliau 

untuk menjadi Panglima Perang dalam mengawal Revolusi.  

Gambar 3 

Larigau Dg Maninruru Karaeng Galesong Ke 16 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

C. Sejarah Kedatangan Etnis Tionghoa 

Migrasi etnik Tionghoa dari daratan Tiongkok dan melakukan pelayaran ke 

selatan hingga tiba di Galesong, secara umum didorong oleh faktor yang sama 

dengan migrasi etnik Tionghoa di daerah lain. Faktor ekonomi, sosio-kultur dan 

politik menjadi faktor yang mendorong migrasi etnik Tionghoa hingga sampai di 

pesisir Galesong. Jalinan relasi perniagaan antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan 

di Sulawesi Selatan sudah terbilang cukup lama. Ditengarai, jalinan kontak 

perniagaan antara Tiongkok dengan masyarakat di pesisir selatan Sulawesi 

Selatan telah berlangsung sejak abad ke-12 yang semasa dengan era kekuasaan 

DInasti Sung dan Yuan.119 Beberapa sumber bahkan menyebut jalinan kontak 

tersebut lebih tau lagi dari abad ke-12. Namun, kedatangan orang-orang Tiongkok 

pada saat itu murni melakukan muhibah perniagaan, bukan untuk suatu tujuan 

menetap di daerah yang didatangi.  

Secara sosio-kultur dan historis, Bangsa Tiongkok telah lama dikenal sebagai 

bangsa petualang yang berniaga melintasi jalur sutera hingga ke wilayah timur 

Indonesia. Bangsa Tiongkok akhirnya bukanlah dikenal sebagai bangsa yang 

“benar-benar asing” bagi masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk Galesong, 

dikarenakan jalinan kontak perniagaan tersebut. Situasi ekonomi dan politik di 

Tiongkok yang tidak stabil pada abad ke-19 memaksa sebagian bangsa Tiongkok 

untuk menjadi bangsa perantau untuk membangun penghidupan yang baru di 

daerah yang mereka Proses migrasi pun tidak berlangsung singkat, namun melalui 

 
119Jeanny Maria Fatimah. “Inter-Ethnmic Communication of Tionghoa and Indigenous in 

it’s Connected with Nation Integration Post New-Order in Makassar”, dalam Jurnal Ilmu 

Komunikasi, Vol. VI, No 2, Mei-Agusthus 2008, h. 85-91.  



  
 

sebuah proses yang cukup panjang, hingga membuat diaspora etnik Tionghoa 

menyebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Diaspora mereka memilih 

daerah-daerah strategis yang menjadi kawasan perdagangan, sesuai dengan 

karakter kultural Bangsa Tiongkok, yaitu sebagai bangsa pedagang. Posisi 

kawasan Nusantara, termasuk wilayah pesisir selatan Sulawesi pada masa-masa 

tersebut merupakan area perdagangan internasional, sehingga menjadi penarik 

minat bangsa Tionghoa untuk datang ke kawasan pesisir selatan Sulawesi. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat dua jalur 

dan tahapan migrasi pendatang Tionghoa yang saat ini menetap di Galesong. 

Pendatang Tionghoa awal adalah rombongan migran asal Kanton yang 

sebelumnya bermukim di Luwu dan Selayar. Baba Lompo yang peneliti temui 

merupakan generasi ketiga dari pendatang Tionghoa yang menetap di Kampung 

Suli, saat ini Baba Lompo yang juga bernama lokal H. Sangkala telah berusia 78 

tahun. Semantara tahapan jalur yang lain adalah dari jalur Makassar yang 

merupakan migran Tionghoa beretnis Hokkian. Kelompok ini datang lebih 

belakangan di Galesong, tepatnya pada 1912, yaitu orang tua dari Baba Guru 

Hartono atau Ho Ho Ping. Herianto yang saat ini berusia 38 tahun merupakan 

anak bungsu dari Baba Guru atau ia adalah generasi ketiga dari pendatang asal 

Hokkian yang menetap di Galesong. Herianto saat ini diserahi tugas sebagai 

pengganti ayahnya yang telah meninggal pada 2019 untuk melanjutkan dalam 

mengurus dan merawat Klenteng Pang Ko Ong. 

Penerimaan yang baik dari penguasa dan warga lokal, membuat migran 

Tionghoa yang tiba Galesong kemudian memilih untuk menetap dan 

mengembangkan usaha di daerah tersebut. Saat itu, Kampung Lama yang 

kemudian berkembang menjadi “China Tau” atau Pecinan, merupakan wilayah 

bandar perniagaan, khususnya yang berkenaan dengan hasil laut. Selain berprofesi 



  
 

sebagai pedagang, sebagian berprofesi sebagai nelayan, termasuk dari rumpun 

keluarga Baba Lompo. Awalnya sebagian para migran keturunan Tionghoa 

tersebut membuka usaha perdagangan, memanfaatkan situasi daerah tersebut yang 

cukup ramai, utamanya di pesisir. Usaha tersebut kemudian berkembang dengan 

menjual alat-alat kebutuhan nelayan ketika melaut, hingga ekstensifikasi usaha 

dalam jual beli hasil laut terutama ikan.Peran pedagang keturunan Tionghoa 

tersebut saat itu adalah sebagai pedagang pengumpul hasil laut, untuk kemudian 

dijual di Makassar. 

Kehidupan masyarakat keturunan Tionghoa di sekitar Galesong, utamanya 

pada awal abad ke- 20, tidak lama sejak kedatangan mereka membentuk 

lingkungan komunal yang segregatif, khususnya di Kampung Lama yang juga 

dikenal sebagai Chinatownnya Galesong. Pada masa lalu bahkan masyarakat 

keturunan Tionghoa sempat memiliki pekuburan sendiri, namun seiring 

perkembangan karena banyaknya dari mereka yang kemudian memeluk Islam, 

pekuburan tersebut akhirnya dipindahkan ke Makassar. Semenjak kedatangan 

warga keturunan Tionghoa tersebut, khususnya yang bermukim di Kampung 

Lanna, mereka melalui kehidupan kesehariannya dengan bergaul dan membaur 

dengan warga lokal. Masyarakat keturunan Tionghoa membangun jalinan 

kerjasama ekonomi dengan beberapa pihak. Sebagian masyarakat keturunan 

Tionghoa di daerah tersebut melebur dengan warga setempat dengan menjadi 

nelayan, namun lebih banyak yang memilih profesi di bidang usaha perdagangan. 

Pada mula kedatangan warga keturunan Tionghoa tersebut, belum sampai pada 

memegang kendali dalam bidang perdagangan. Namun,  

perlahan berkat ketekunan dan kegigihan mereka dalam berdagang, hingga 

akhirnya denyut nadi perekonomian di wilayah Galesong “dikuasai” oleh warga 

keturunan Tionghoa. Namun, penguasaan pada sektor ekonomi tersebut, tidak 



  
 

membuat mereka berjarak dengan masyarakat lokal, Masyarakat setempat 

menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat Galesong, meski 

pengidentifikasian sebagai warga keturunan Tionghoa masih tetap dilekatkan 

kepada sebagian dari mereka. Khususnya kepada beberapa tokoh dengan 

menyebut mereka dengan panggilan “baba”. 

Gambar 4 

H. Sangkala / Baba Lompo & Guru Hartono/ Baba Guru 

 

 

 

 

  

D. Sejarah Pendirian Klenteng 

Klenteng ini berdiri pada tahun 1923, sejak Ho Kim Tjui orang tua  Baba 

Guru menikah. Tetapi masih dalam wujud sederhana ketika berlokasi di Kampung 

Suli. Tahun 1956, klenteng itu dipindahkan ke Kota Sungguminasa, yang 

berdekatan dengan Kompleks Balla Lompoa kediaman keluarga Raja Gowa. 

Tepatnya di jalan Wahid Hasyim No. 66 Sungguminasa. Klenteng yang 

berdampingan dengan toko ini kemudian pindah lagi ke Galesong setelah toko di 

Sungguminasa itu dijual oleh Baba Guru. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, semenjak awal kedatangannya, 

kakek Baba Guru telah diterima dengan baik oleh keluarga Karaeng Galesong. 

Setelah menikah kakek Baba guru bahkan diberikan tempat tinggal di halaman 

Balla Lompoa, yang merupakan kediaman Karaeng Galesong, beberapa waktu 



  
 

kemudian keluarga tersebut pindah ke depan Balla Lompoa yang saat ini telah 

menjadi lapangan sepakbola. Saat itu Karaeng Galesong menghibahkan tanahnya 

kepada keluarga Baba Guru dan pendatang Tionghoa lainnya dari Makassar di 

depan Balla Lompoa dan di Kawasan Kampung Suli.  

Kakek Baba Guru datang ke Galesong pada 1912. Saat itu ayah Baba Guru 

yang bernama Ho Kim Tjui masih berusia anak-anak. Tepatnya pada 1923, Ho 

Kim Tjui menikah dengan perempuan Tionghoa dari keluarga yang lebih dahulu 

bermukim di Galesong. Keluarga Ho memiliki anutan pemujaan terhadap Dewa 

Pan Ko Ong, dewa tersebut diyakini sebagai dewa bumi, yaitu dewa yang 

memanggul bumi, mirip keyakinan pada Dewa Atlas dalam mitologi Yunani. 

Menurut kepercayaan tradisional Tionghoa, Dewa Pan Ko Ong adalah dewa yang 

pertama kali menciptakan bumi dan seluruh isinya. Pohon-pohon yang ada di 

bumi diyakini berasal dari rambut Dewa Pan Ko Ong, matahari merupakan 

pancaran dari matanya dan dari air mata dewa tersebut diturunkan hujan dan 

aliran sungai.  

Keluarga Ho yang berasal dari Desa Pu Li Provinsi Hokkien, Tiongkok 

saat bermigrasi meninggalkan tanah asalnya membawa arca Dewa Pan Ko Ong 

yang menjadi simbol anutan keluarga. Arca tersebut dibawa oleh leluhur Bab 

Guru ke tempat di mana mereka bermukim dan terakhir tiba di Galesong yang 

dibawa oleh kakeknya pada 1912. Pemujaan kepada Dewa Pan Ko Ong menjadi 

rutinitas persembahyangan keluarga tersebut. Arca Dewa Pan Ko Ong diletakkan 

di atas altar dan rutin dilakukan persembahyangan yang dilakukan oleh keluarga. 

Arca tersebut juga rutin dilakukan pencucian setahun sekali menjelang hari raya 



  
 

Imlek. Pencucian tersebut dimaksudkan sebagai pengharapan agar mendapatkan 

berkah dan keselamatan dari Tuhan yang Maha Tinggi (Thien atau Shang Ti). 

Saat itu kepercayaan keluarga Ho adalah murni kepercayaan tradisional Tionghoa, 

yaitu Konghucu. 

Sebagaimana diketahui, agama Konghucu adalah agama yang berasal dari 

Tiongkok yang berisikan sekumpulan peraturan yang mengatur  relasi kehidupan 

manusia dengan alam gaib. Hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan 

manusia dengan alam. Pada dasarnya agama Konghucu adalah agama monoteis 

yang meyakini Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Thian. Adapun kepercayaan 

terhadap banyaknya dewa-dewa merupakan pengaruh kepercayaan tradisional 

Tionghoa pra Konghucu yang lambat laun tersinkretik pada ajaran dan praktik 

keagamaan umat Konghucu. Hal inilah yang membuat kita melihat praktik 

penyembahan dewa-dewa pada umat Konghucu. 

Praktik pemujaan terhadap Dewa Pan Ko Ong yang dianut oleh keluarga 

Ho merupakan bagian dari praktik kepercayaan keluarga yang dianut dan 

diwariskan secara turun-temurun. Idolatry atau pemujaan terhadap sosok Dewa 

Pan Ko Ong inilah yang kemudian menginisiasi ayah dari Baba Guru setelah ia 

menikah dan bermukim di Galesong untuk mendirikan sebuah klenteng sebagai 

tempat bersembahyang bagi keluarganya yang menganut kepercayaan tersebut. 

Kepercayaan terhadap Dewa Pan ko Ong hanya dianut oleh keluarga Ho, dengan 

demikian warga keturunan Tionghoa lainnya yang ada di Galesong pada saat itu 

tidak memiliki keyakinan yang sama dengan keluarga Ho.  

Peneliti tidak menemukan informasi dan catatan pasti tentang apa 

kepercayaan masyarakat Tionghoa tersebut sebelum sebagian besar mereka 

mengkonversi keyakinannya menjadi Islam. Baba Lompo dan Baba Tenci dua 

sesepuh keturunan Tionghoa di Galesong tidak mengetahui secara persis 



  
 

kepercayaan leluhurnya tersebut, karena jejak-jejaknya sudah tdiak mereka 

temukan dan mereka tidak pernah mendapatkan pengajaran mengenai 

kepercayaan yang dianut oleh leluhur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 

Baba Lompo adalah generasi kedua dari pendatang Tionghoa tahap pertama yang 

memeluk Islam. Lahir dan besar sebagai Muslim inilah yang membuat keduanya 

tidak mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan agama/keyakinan yang dianut 

leluhurnya. Namun, peneliti menengarai bahwa leluhur mereka menganut 

kepercayaan tradisional Tionghoa sebagaimana diaspora Tionghoa lainnya. Hanya 

saja, berbicara mengenai kepercayaan tradisional Tionghoa kita setidaknya akan 

menemukan agama Konghucu dan Tao sebagai dua agama asli asal Tiongkok. 

Selain itu, Agama Buddha juga sudah memberikan pengaruh di Tiongkok sejak 

abad VII. Karena itulah sulit diidentifikasi dan diverifikasi mengenai keyakinan 

yang mereka anut. Baba Lompo dan Baba Tenci hanya menyebut Buddha sebagai 

agama leluhurnya, informasi yang masih perlu ditelaah lebih lanjut. Namun, hal 

yang pasti bahwa umumnya masyarakat keturunan Tionghoa saat itu di Galesong 

berbeda anutan dengan keluarga Ho, sehingga pemujaan terhadap Dewa Pan Ko 

Ong hanya menjadi keyakinan dan praktik peribadatan internal keluarga saja. 

Menurut catatan yang tertulis di Klenteng Pan Ko Ong dan catatan tersebut 

berasal dari Baba Guru, karena di bagian bawah catatan ada tanda tangan dan 

nama Baba Guru Hartono sebagai bukti validitas catatan tersebut. Dikatakan 

bahwa Klenteng Pan Ko Ong didirikan di Galesong pada 28 Maret 1923 oleh ayah 

Baba guru, yaitu Ho Kim Tjui. Saat itu klenteng yang dibangun di Kawasan 

Kampung Lama masih terbilang bangunan yang kecil dan sederhana. Pendirian 

klenteng tersebut didedikasikan pada sosok Dewa Pan Ko Ong, di mana 

keyakinan keluarga tersebut bahwa Dewa Pan Ko Ong menitis pada arca yang 

mereka miliki. Karena itulah, arca Dewa Pan Ko Ong tersebut menjadi benda 



  
 

sacral sekaligus pusaka yang dimiliki oleh keluarga Ho. Hingga saat ini, klenteng 

tersebut adalah satu-satunya di Indonesia yang menggunakan penamaan Dewa 

Pan Ko Ong sebagai penamaan identitas klenteng sekaligus menjadi kekhasannya.  

Pendirian klenteng tersebut mendapatkan izin dari keluarga Karaeng 

Galesong, khususnya oleh I Larigau. Kedekatan antara keluarga Ho dengan 

keluarga Karaeng Galesong yang membuat Ho Kim Tjui tidak ragu untuk 

membangun klenteng tersebut sebagai rumah ibadat keluarga. Keberadaan 

klenteng tersebut menjadi satu-satunya rumah ibadat non Muslim yang ada di 

Galesong bahkan di Takalar. Hingga hari ini hanya klenteng tersebutlah yang 

menjadi sarana ibadah bagi penganut agama selain Islam (Buddha). Klenteng Pan 

Ko Ong merupakan satu-satunya klenteng yang berada di luar Kota Makassar, 

karena klenteng lainnya semua berada di Makassar. Pendirian klenteng 

menggambarkan komitmen keluarga Ho pada identitas asalnya sebagai orang 

Tionghoa, termasuk dalam hal tradisi dan kepercayaan. Pada sisi yang lain, 

keberadaan klenteng tersebut menyiratkan wawasan multikultur dan sikap 

demokratis dari masyarakat Galesong, khususnya I Larigau Daeng Mangingruru 

selaku Karaeng Galesong yang berkuasa pada saat itu.  

E. Penerimaan Etnis Tionghoa di Galesong Dalam Tinjauan Moderasi 

Beragama 

 

Dalam Buku Moderasi Beragama yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama 

Tahun 2019 setidaknya ada empat Indikator Yang digunakan untuk mengenali 

seberapa kuat Praktek Moderasi seseorang di Indonesia.   empat hal, yaitu: 1) 

komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap 

kebudayaan lokal. Dalam Konteks Penerimaan Etnis Tionghoa di Galesong, 



  
 

peneliti hanya menemukan Dua Indikator Moderasi beragama yaitu : Toleransi 

dan Anti Kekerasan.   

1. Toleransi   

 

Toleransi  bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan dan juga bukan 

untuk saling bertukar agama atau keyakinan dengan kelompok lain yang memiliki 

keyakinan berbeda, namun toleransi di sini lebih kepada interaksi mu`amalah atau 

interaksi sosial antar masyarakat yang memiliki batasan-batasan yang mesti dijaga 

secara bersama sehingga masing-masing pihak bisa dan mampu untuk 

mengendalikan diri serta bisa menyediakan ruang unrtuk salaing menghormati dan 

manjaga kelebihan dan keunikan masing-masing tanpa ada rasa takut dan 

khawatir dalam melaksanakan keyakinannya, inilah esensi dari moderasi 

beragama dalam bingkai toleransi. 

Dalam penerimaan Etnis tionghoa yang datang ke Galesong baik melalui 

Jalur Luwu maupun Jalur Makassar, kita akan menemukan nilai nilai Toleransi 

yang di Praktekkan Oleh masyarakat Galesong dengan menerima kedatangan 

mereka secara terbuka, dengan mengisinkan mereka untuk tinggal di galesong 

bahkan melakukan kerjasama dalam hubungan dagang tanpa memandang Suku, 

Agama dan Ras. 

2. Anti kekerasan 

Anti Kekerasan merupakan salahsatu cara dalam menyelesaikan pertikaian 

demi menciptakan kedamaian antar umat beragama. Dalam buku moderasi 

beragama kemenag, secara historis, visi moderasi dalam beragama bukan hal baru 



  
 

dalam sejarah Indonesia. Ketika bersandar pada teori ‘setuju dalam 

ketidaksetujuan’ misalnya, dalam menyikapi kondisi multikultural yang ada, 

kemenag mengambil langkah kebijakan untuk mengajak seluruh umat beragama 

meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling baik. Meski 

demikian, setiap umat beragama tetap saling mengakui dengan perbedaanya 

masing-masing demi menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai 

satusama lain.120 

Ketika di beberapa daerah di Indonesia dilanda sentiment rasisme dan isu 

“pengganyangan Cina” menguat, di Galesong, justru hal tersebut tidak pernah 

terjadi. Masyarakat keturunan Tionghoa yang bahkan masih menganut 

kepercayaannya tetap aman tanpa mengalami gangguan sedikit pun. Fakta ini 

semakin membuktikan dan mengatakan bahwa penerimaan pemimpin lokal dan 

warga Galesong terhadap warga keturunan Tionghoa benar-benar terbuka dan 

menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat Galesong pada umumnya. Di 

Galesong tidak akan kita temukan sedikit pun sentiment rasisme dari warga 

sekitar, bahkan warga keturunan Tionghoa di daerah tersebut tetap terbuka 

mengakui asal-usulnya. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada Baba 

Lompo, seorang ibu lewat di depan kami, Baba Lompo kemudian berujar dalam 

Bahasa Makassar, “ibu ini Cina juga”, ibu tersebut hanya tersenyum dan 

mengatakan, “iya saya juga Cina”. 

  

F. Pembangunan Klenteng dan Perkembangannya Prespektif Moderasi 

Beragama 

 

1. Toleransi   

 
120Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 



  
 

Berbicara tentang kerukunan umat beragama, membangun rumah ibadah 

adalah salah satu hal yang paling penting. Pemberian izin mendirikan tempat 

ibadah merupakan tantangan bagi koeksistensi umat beragama. Meski tidak bisa 

dipungkiri, banyak juga contoh kemampuan hidup berdampingan dan rukun 

dalam keberagaman. Hal ini terlihat misalnya di Masjid Istiqlal Jakarta yang 

bersebelahan dengan gereja Katedral (Katolik). Juga semakin banyak berita 

tentang gotong royong umat Kristen dan Muslim di Alor dalam membangun 

rumah ibadah dan di negara lain. Namun, isu pembangunan rumah lebih banyak 

menimbulkan masalah dan konflik antarumat beragama. Selama pembangunan 

rumah ibadah, masyarakat minoritas di daerah tersebut selalu khawatir dan penuh 

kecurigaan bahwa masyarakat mayoritas harus memblokir izin untuk membangun 

rumah ibadah. Oleh karena itu, pembangunan tempat ibadah harus dilakukan 

secara rahasia dan sesuai dengan aturan atau tata cara “ambang batas”. Dalam 

pandangan mereka, penegakan aturan tidak lebih dari tipu muslihat oleh kelompok 

mayoritas, yang dirancang untuk membuat frustrasi dan pasti gagal. Jadi minoritas 

selalu merasa tertindas. Di sisi lain, kelompok mayoritas agama di daerah tersebut 

selalu merasa prihatin dan curiga bahwa pembangunan rumah ibadah di daerah 

mereka selalu dijadikan sebagai tipu muslihat untuk menyebarkan agama yang 

bersangkutan dan menarik penduduk setempat untuk pindah agama. agama 

mereka. Kelompok mayoritas menganggap bahwa kelompok minoritas adalah 

partai politik yang cukup mampu bersembunyi di balik kebebasan beragama, 

meskipun mereka selalu menggunakan cara yang berbeda untuk menyebarkan 

keyakinan mereka, yang tidak terpuji. Bukankah situasi ini merupakan bom waktu 

dengan potensi konflik yang belum terselesaikan. 

Toleransi adalah hal terpenting untuk menciptakan kerukunan umat 

beragama. Mengembangkan toleransi dalam hubungan antar umat beragama, 



  
 

mengakui perbedaan. Menghargai kebenaran agama lain berdasarkan keyakinan 

sendiri merupakan tanda keharmonisan antar perbedaan. Artinya, kita bisa hidup 

berdampingan satu sama lain sambil menyadari perbedaan kita. Ada tantangan 

terutama karena interpretasi teks agama itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan 

sepenuhnya terletak pada ajaran agama itu sendiri, apakah agama itu diajarkan 

dengan memaknai kesadaran saling menghormati atau permusuhan satu sama lain. 

Ketika terbangun kerukunan umat beragama, menjadi kekuatan kekebalan yang 

mampu menangkis berbagai kepentingan yang dapat merusak persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Pembangunan Klenteng Pan Ko Ong di Desa Galesong Baru Kecamatan 

Galesong memberikan gambaran tentang model keberagamaan masyarakat 

Galesong. Interpertasi Teks khususnya para tokoh tokoh Agama yang sangat 

Inklusif, telah melahirkan sikap keagamaan yang terbuka dan Toleran terhadap 

perbedaan keyakinan  

2. Anti kekerasan  

   

Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk 

agama dan menjalankan ibadahnya masing masing.  Meski demikian, Persoalan 

yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. 

Pembangunan rumah ibadah bagi warga dari golongan (agama) minoritas 

seringkali muncul. Sikap   menghormati perbedaan, serta memberi ruang kepada 

orang lain untuk berkeyakinan dan  mengekspresikan keyakinannya dengan 

memberikan ruang untuk membangun sarana tempat peribadatan, adalah satu hal 

yang jarang kita temui di Negara ini. Bahkan sebaliknya banyak kasus kasus 

penolakan bahkan kekerasan terkait dengan pembanguna Rumah Ibadah. 



  
 

Berbeda dengan Galesong, selain memiliki sikap toleransi masyarakat 

Galesong juga adalah masyarakat yang anti kekerasan. Ini dibuktikan selama 

Peneliti tinggal di Galesong tidak pernah ada kasus atau kejadian adanya Konflik 

antara masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat setempat, termasuk gangguan 

terhadap Klenteng.  

G. Analisis moderasi beragama Karaeng Galesong dalam hal penerimaan etnik 

Tionghoa dan pendirian Klenteng 

 

Karaeng Galesong ke XVI, Larigau Dg. Manginruru, merupakan 

pemimpin yang memiliki karakter moderat dalam kepemimpinannya. Jika 

menimbang kepemimpinan Karaeng Galesong tersebut dalam perspektif moderasi 

beragama, kita akan melihat sikapnya selaku pemimpin yang menjalankan 

kewenangannya dengan sikap yang adil dan berimbang kepada semua masyarakat 

yang berada di Galesong. Pemenuhan hak, termasuk dalam hak kebebasan 

beragama dipenuhi oleh beliau selaku pemimpin kepada pendatang Tionghoa 

yang menganut kepercayaannya (Khonghucu/Buddha). Berdasarkan indikator 

moderasi beragama, kepemimpinan Karaeng Galesong ke XVI tersebut dapat 

dilihat pada tiga indikator, yaitu komitmen multikultural dan kebangsaan, 

toleransi beragama dan sikap yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 

1. Komitmen Multikultural dan Kebangsaan 

Salah satu aspek yang meniscayakan kehadiran moderasi beragama adalah 

fakta masyarakat yang multikultural. Dalam kondisi ini, menurut buku putih 

moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, moderasi 



  
 

beragama akhirnya bukan lagi sebagai sebuah pilihan, tapi adalah sebuah 

keharusan.  Fakta sosial yang multikultur mensyaratkan kesadaran dari Setiap 

pihak untuk mengakui serta menghormati kepelbagaian dalam kebudayaan dan 

unsur-unsur yang berkaitan dengannya termasuk kepercayaan. Kesadaran yang 

mendalam tentang kepelbagaian yang dirawat sebagai bagian dari komitmen yang 

dihadirkan dari suatu kesadaran multicultural, tujuannya demi mewujudkan 

kebaikan bersama. Kesadaran multikultural berimplikasi pada komitmen yang 

menumbuhkan kesadaran dan sikap mengenai penting memberikan pengakuan 

dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Berupa upaya untuk memberikan 

ruang bagi pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. 

Kesadaran dan komitmen multikultural inilah sebagai basis bagi model 

dalam membangun integrasi antara masyarakat lokal dengan masyarakat 

keturunan Tionghoa. Melalui pendekatan multikulturalisme jarak sosial yang 

menghambat integrasi dan asimilasi antara kedua kelompok masyarakat dapat 

retas. Melalui pendekatan multikulturalisme, masyarakat lokal akan terlepas dari 

corak kebudayaan yang konservatif dan masyarakat pendatang (dalam hal ini 

masyarakat keturunan tionghoa) akan keluar dari zona eksklusifnya, hingga dapat 

secara cair melebur hingga melakukan persilangan kebudayaan dengan 

masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus pendekatan multikultural yang 

diwujudkan melalui komitmen multikultural melahirkan sebuah integrasi sosial 

dan kebudayaan yang menjunjung tinggi semangat keadilan antara masyarakat 

keturunan Tionghoa dengan masyarakat lokal. 

Fakta mengenai kesadaran dan komitmen multikultur dalam membangun 

integarsi antara kelompok masyarakat telah tampak dalam sejarah sosial 

masyarakat Galesong di awal abad ke- 20. Pilihan sikap dan kebijakan Karaeng 

Galesong XVI, Larigau Dg. Mangingruru yang menerima kedatangan masyarakat 



  
 

Tionghoa sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Galesong. Bahkan lebih 

dari itu mengakui dan memberikan hak-hak masyarakat keturunan Tionghoa 

dalam menjalankan kepercayaannya. Penerimaan pendirian klenteng oleh 

pemimpin dan masyarakat Galesong pada saat itu merupakan simbolitas 

penerimaan yang dilakukan secara penuh. Penerimaan penuh tersebut tentu tak 

akan mungkin bisa terwujud tanpa kesadaran dan komitmen multikultural dari 

seorang pemimpin yang mendapat dukungan dari segenap masyarakatnya. 

Menurut Nanda Dg. Majja, seorang tokoh masyarakat di Galesong, sikap 

Karaeng Galesong Larigau menerima kedatangan pendatang Tionghoa dan secara 

tulus mengakui mereka sebagai saudara. Hal ini dibuktikan dengan diadopsinya 

Baba guru Hartono sebagai anak angkat oleh Karaeng Larigau. Baba Guru 

Hartono mendapatkan perlakuan istimewa sebagaimana anak-anak bangsawan 

lainnya, sehingga dapat mengecap pendidikan yang saat itu hanya dapat dinikmati 

oleh anak-anak dari kalangan bangsawan. Penerimaan Karaeng Larigau adalah 

penerimaan penuh persaudaraan. Menurut Dg. Majja, hal ini dilandasi oleh nilai 

budaya Makassar, yaitu sipakatau dan sipakalabbiri, yaitu sikap untuk saling 

memanusiakan dan saling memberikan pemuliaan.121  

Dalam perspektif multikultural, apa yang dilakukan oleh Karaeng Larigau 

tersebut menggambarkan sebuah visi kepemimpinan yang cukup maju untuk 

ukuran zamannya. Karaeng Larigau tak ingin Galesong terjebak dalam 

konservatisme sosial yang membuat masyarakat Galesong menjadi tertutup. Jika 

pun terbuka kepada pendatang, hanyalah keterbukaan yang setengah hati, karena 

tidak disertai penerimaan yang total serta tulus terhadap para pendatang. Izin 

kepada keluarga Ho untuk mendirikan klenteng dan beribadah sesuai dengan 

 
121Nanda Dg. Majja (78 tahun, tokoh masyarakat dan adat Galesong keturunan Tuan 

Beba), wawancara pada tanggal 19 Juli 2022 di Galesong.  



  
 

keyakinan mereka menunjukkan penerimaan yang tulus yang menggambarkan 

kesadaran, semangat dan komitmen multikultural sang pemimpin. 

Kesadaran dan komitmen multikultural berkaitan langsung dengan 

semangat dan komitmen kebangsaan sebagai salah satu indikator moderasi 

beragama. Sewaktu Klenteng Pan Ko Ong didirikan pada 1923, saat itu Indonesia 

belum merdeka. Imaji sebagai sebuah bansga yang satu, yaitu Indonesia nanti 

dideklarasikan lima tahun berikutnya pada saat sumpah pemuda. Namun, Karaeng 

Galesong ke XVi, Larigau Dg. Mangingruru memiliki visi kebangsaan yang 

melampaui zamannya. Hal inilah yang membuatnya menjadi sangat akomodatif 

mengakui dan menerima masyarakat Tionghoa yang berbeda kultur dan agama 

dengan kebudayaan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Galesong. Visi 

kebangsaan yang dimaksud adalah komitmen kebangsaan dalam kebhinekaan, 

bahwa penduduk Galesong bukan hanya orang yang beretnis Makassar dan yang 

beragama Islam saja. Mereka yang beretnis Tionghoa dan beragama Konghucu 

diakomodir dan mendapatkan jaminan kebebasan dan perlindungan hak-hak 

kultural dan keagamaan mereka. 

Menurut Dg. Majja, Karaeng Larigau adalah orang yang memiliki 

kesadaran nasionalis yang kuat untuk ukuran masanya. Semangat kebangsaan 

Indonesia dan semangat melawan penjajah Karaeng Larigau sudah membara 

dalam tekadnya bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.122 

Kesadaran nasionalisme inilah yang kemudian membuat Larigau bersama 

anaknya Abu Djajid mendukung penuh Negara Republik Indonesia dan berjuang 

secara total untuk mengusir penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai 

Indonesia. Dalam beberapa kesempatan Karaeng Larigau terlibat  pertempuran 

 
122Nanda Dg. Majja (78 tahun, tokoh masyarakat dan adat Galesong keturunan Tuan 

Beba), wawancara pada tanggal 19 Juli 2022 di Galesong. 



  
 

melawan penjajah Belanda dan pemberontak dalam rangka merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Melalui penerimaan terhadap kedatangan masyarakat Tionghoa hingga 

pendirian Klenteng Pan Ko Ong di Galesong pada masa kepemimpinan Karaeng 

Larigau. Menunjukkan semangat moderasi beragama yang telah lama ditunjukkan 

oleh pemimpin tradisional bangsa Indonesia di masa lalu, salah satunya Karaeng 

Galesong ke XVI. Penerimaan berdirinya klenteng merepresentasikan kesadaran 

dan semangat multikultural yang dia jalankan dengan penuh komitmen sebagai 

seorang pemimpin. Komitmen multikultural dan kebangsaan sebagai pemimpin 

bagi semua rakyatnya, terlepas apapun latar belakangnya. Pemimpin dengan 

kesadaran multikultural dan kebangsaan meniscayakan pengakuan hak kepada 

kelompok minoritas dengan tanpa melakukan diskriminasi.  

2. Toleransi Beragama 

Salah satu indikator toleransi beragama adalah sikap toleransi terhadap 

perbedaan keyakinan. Toleransi merupakan hasil dari moderasi beragama sebagai 

proses. Seseorang yang memiliki keberagamaan yang moderat tidak akan 

memaksakan keyakinannya kepada orang lain, meski orang lain tersebut berada di 

bawah kekuasaannya. Misalnya pemimpin dengan rakyatnya, atasan dengan 

bawahannya, guru terhadap murid-muridnya. Orang yang berkeagamaan moderat 

akan menerima keragaman dengan penuh rasa toleransi.  

Keragamanlah yang membuat toleransi menjadi begitu penting serta 

melalui toleransi, keragaman pun menjadi mungkin. Menurut Michael Walzer 

terdapat lima matra toleransi yang terwujud dalam sebuah masyarakat, yaitu; 1) 

menerima keragaman dan bersedia untuk hidup damai; 2) menerima dan 

menjadikan keseragaman sebagai perbedaan; 3) mengakui tentang orang lain yang 

juga memiliki hak; 4) mengekspresikan sikap yang terbuka kepada orang lain 



  
 

yang berbeda, rasa ingin tahu, memberi penghargaan, bersedia mendengar serta 

belajar dari orang lain; 5) dukungan dan keterlibatan penuh terhadap perbedaan 

dengan memberikan penekanan pada aspek otonomi dari setiap kelompok.  

Sikap penerimaan dari Karaeng Larigau kepada pendatang etnik Tionghoa, 

menerima mereka sebagai bagian dari keluarga besar Karaeng Galesong, lebih 

dari itu bahkan hingga mengizinkan pendirian rumah ibadat mereka. Merupakan 

bentuk toleransi dalam matra kelima dan hal tersebut merupakan puncak dari 

sebuah praktik toleransi. Sikap dan praktik toleransi yang ditunjukkan oleh 

Karaeng Galesong Larigau menunjukkan dukungan penuh terhadap perbedaan 

dengan merawat, menjaga dan memperkuatnya. Masyarakat pendatang Tionghoa, 

khususnya keluarga Ho yang mendirikan klenteng mendapatkan otonomi sebagai 

sebuah kelompok kepercayaan yang diakui hak-haknya. Perbedaan keyakinan 

antara mereka dengan keyakinan umum yang dianut oleh masyarakat Galesong 

tidak menghalangi mereka untuk tetap menjadi kelompok keyakinan yang 

otonom, bebas dari intervensi penguasa dan masyarakat. Secara konsepsional, 

inilah yang disebut dengan istilah toleransi aktif, di mana semua pihak terlibat 

penuh dengan saling menguatkan dalam perbedaan. Relasi antara kelompok 

keyakinan yang berbeda bukan sekadar ko eksistensi yang pasif, melainkan sikap 

pro eksistensi. Kelompok keyakinan minoritas mendapatkan pengakuan dan 

penerimaan akan hak-haknya. Sebaliknya kelompok keyakinan yang mayoritas 

memberikan perlindungan dan jaminan akan terpenuhinya hak-hak dan otonomi 

keyakinan dari kelompok minoritas. 

Menurut buku putih moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kemenag, 

toleransi adalah sikap yang memberikan ruang serta tak mengganggu hak orang 

lain untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinannya, walaupun hal itu 

berbeda dengan keyakinan yang kita anut. Penerimaan terhadap kelompok etnik 



  
 

Tionghoa hingga mengizinkan mereka mendirikan klenteng, merupakan sikap 

Karaeng Larigau yang memberikan ruang sepenuhnya kepada keluarga Ho yang 

meski berbeda keyakinan dengan yang ia anut untuk mereka tetap dapat 

menjalankan bahkan mengekspresikan keyakinannya. Pilihan sikap dari Karaeng 

Larigau yang penuh dengan nilai dan teladan toleransi, merefleksikan cita 

toleransi yaitu sikap pendewasaan diri dalam beragama dengan menginisiasi 

sesuatu hal yang konstruktif. Karena itulah Karaeng Larigau memberikan 

perlindungan yang penuh terhadap kelompok minoritas Tionghoa di wilayah 

kekuasaannya. 

Pilihan sikap dan kebijakan yang ditunjukkan oleh Karaeng Galesong 

Larigau merupakan sebuah teladan yang mewariskan budaya toleransi kepada 

generasi berikutnya. Karaeng Larigau menciptakan sebuah pendekatan budaya 

toleransi dan secara efektif berhasil mewujudkannya meski dimulai dengan 

pendekatan yang bersifat top down. Inti toleransi sebagaimana yang disebutkan 

oleh Abdul Rahim Yunus, “menghargai pemeluk agama lain serta hilangnya rasa 

curiga maupun kebencian terhadap yang lain”. Toleransi bertujuan terciptanya 

hidup yang rukun serta damai meski dalam kepelbagaian. Pandangan, sikap 

hingga perilaku toleransi hanya akan tumbuh dengan kesadaran bukan dengan 

cara-cara pemaksaan. Karaeng Larigau merupakan sosok pemimpin dengan visi 

dan kesadaran toleransi yang menerima kedatangan orang yang berbeda latar 

belakang kultur dan agama dengannya, namun diterima dengan penuh ketulusan 

bahkan memberikan pengakuan akan hak-hak keberagamaan mereka. Praktik 

toleransi yang diteladankan oleh Karaeng Larigau adalah praktik pengakuan dan 

penghargaan pada hak-hak kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas. 

Karaeng Larigau mewariskan pesan rukun damai yang merupakan tujuan 

dari toleransi. Manusia dapat hidup bersama saling mengakui dan menerima, 



  
 

meski memiliki banyak perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana tergambar 

dalam persaudaraan antara keluarga karaeng dengan keluarga Ho yang saling 

menerima tanpa terpengaruh oleh perbedaan kebudayaan dan kepercayaan yang 

cukup mencolok di antara keduanya. Menurut buku moderasi beragama, toleransi 

menyertai sikap penuh penghormatan dan penerimaan terhadap orang lain yang 

berbeda untuk menjadi bagian dari dirinya. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh 

Karaeng Larigau, yang memberi hormat dan menerima keluarga Ho yang berbeda 

keyakinan dengannya dan memosisikan mereka sebagai bagian dari keluarganya 

sendiri. Sebagai masyarakatnya, Karaeng Larigau menerima dengan penuh 

pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan keluarga Ho dan memberikan 

hak-haknya melalui izin yang diberikan untuk mendirikan klenteng. 

Praktik moderasi beragama dari Karaeng Larigau melalui praktik toleransi 

yang ia tunjukkan dengan penerimaan terhadap pendirian klenteng, menunjukkan 

komitmen toleransi dalam upaya membangun masyarakat Galesong sebagai 

masyarakat pluralis. Masyarakat pluralis merupakan masyarakat yang bergabung 

berbagai subkultur untuk kemudian menampilkan diri sebagai sebuah komunitas 

masyarakat utuh, meski dalam kepelbagaian (Bhineka Tunggal Ika). Kehadiran 

pendatang etnik Tionghoa dengan tetap mempertahankan identitas kultur dan 

kepercayaannya menjadikan masyarakat Galesong, sebuah little kingdom di 

selatan Makassar tumbuh sebagai sebuah masyarakat pluralis. Dapat dikatakan, 

Galesong merupakan sebuah model masyarakat pluralis dalam konteks 

masyarakat rural. Dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan, Galesong 

merupakan model masyarakat rural yang pluralis. Hal ini tidak lepas dari praktik 

toleransi yang diwariskan oleh Larigau Dg. Mangingruru selaku Karaeng 

Galesong pada saat itu. 

 



  
 

3. Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal 

Salah satu dari empat indikator moderasi beragama menurut buku putih 

moderasi beragama Kemenag adalah sikap yang akomodatif terhadap kebudayaan 

lokal. Orang dengan keberagamaan yang moderat akan cenderung bersikap lebih 

ramah menerima dan mengakomodir tradisi serta kebudayaan lokal pada perilaku 

keagamaannya. Praktik keberagamaan bersikap tidak kaku yang tidak hanya 

mendasarkan kebenaran yang bersifat normatif semata. Hal ini karena 

mengakomodasi praktik keberagamaan yang mendasarkan pada kebijaksanaan 

sebagai keutamaan. Sikap Karaeng Larigau dalam menerima keluarga Ho dan 

pendirian klenteng merupakan sikap dan praktik yang melampaui normativitas 

keberagamaan, melainkan mendasarkan pada kebijaksanaan sebagai sikap seorang 

pemimpin yang penuh dengan keutamaan dalam mengayomi seluruh rakyatnya. 

Karakter kultural masyarakat Makassar adalah masyarakat yang 

memegang teguh nilai-nilai lokal siri’ na pacce. Siri’ adalah karakter lokal yang 

menekankan rasa malu dan harga diri sehingga membuat seseorang selalu teguh 

memegang dan menjalankan nilai dan norma luhur kearifan lokal. Siri’ selaku 

konsep kebudayaan memiliki kedudukan sebagai regulator yang mendinamisasi 

fungsi kerja struktur dalam relasi sosio-kultur. Siri’ juga merupakan sistem sosial 

yang mendinamisasi keseimbangan eksistensi dan relasi antarindividu serta 

masyarakat. Kultur Siri’ berperan membentuk konstruksi sosial masyarakat yang 

lebih terbuka. Sedangkan pace adalah rasa solidaritas yang ditunjukkan dengan 

saling peduli antara sesama yang sudah dipandang sebagai saudara.  

Nilai filosofi yang terkandung dalam kearifan lokal siri’ na pacce inilah 

yang ditransformasi secara positif oleh Karaeng Larigau, sehingga berhasil 

mendinamisasi perubahan sosio-kultur masyarakat Galesong. Penerimaan 

terhadap kedatangan masyarakat etnik Tionghoa yang membawa kultur dan 



  
 

kepercayaannya diterima dengan sikap terbuka oleh Karaeng Larigau. Penerimaan 

terhadap pendirian klenteng merupakan bentuk implementasi nilai dan karakter 

pacce oleh Karaeng Larigau. Oleh Karaeng Larigau, nilai dan norma siri’ na 

pacce difungsionalkan sebagai basis regulator yang menghadirkan dinamisasi 

sosio-kultur pada masyarakat Galesong. Puncaknya adalah dengan mengizinkan 

keluarga Ho untuk mendirikan Klenteng Pang Ko Ong yang merupakan 

representasi keyakinan mereka. Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Karaeng 

Larigau ketika mengizinkan pendirian klenteng tersebut menegaskan tegaknya 

nilai siri’ sebagai basis kultural dalam membentuk konstruksi masyarakat 

Galesong yang terbuka. 

Penerimaan terhadap kedatangan pendatang Tionghoa dan pemberian hak 

keagamaan melalui pendirian klenteng yang dilakukan oleh Karaeng Larigau. 

Sejatinya tidak lepas dari refleksi dan implementasi nilai-nilai luhur dari kearifan 

lokal sipakatau dan sipakalabbiri. Sipakatau adalah fondasi nilai yang 

merepresentasikan filsafat humanisme dalam kultur lokal masyarakat Makassar. 

Sipakatau selaku nilai  terimplementasikan melalui praktik norma etika 

kemanusiaan yang mengatur hubungan antarsesama manusia. Arti penting dari 

kultur sipakatau adalah saling memanusiakan satu sama lain, semua manusia 

apapun latar belakangnya membawa hak asasi yang sama dan hal tersebut harus 

diakui dan dihormati.  

Konsep dan nilai sipakatau berjalin-kelindan dengan konsep dan nilai 

sipkalabbiri (Bugis: sipakalebbi). Sipakalabbiri adalah sikap saling memuliakan 

dan menghargai sebagai sesama manusia. Sipakalabbiri ditunjukkan dengan 

budaya akomodasi dan apresiasi karena senantaisa melihat sisi baik dari orang 

lain. konsep sipakalabbiri adalah cara pandang dalam kearifan kultur Bugis-

Makassar yang senantiasa melihat manusia selaku makhluk yang perlu 



  
 

mendapatkan apresiasi dan harus diperlakukan dengan selayaknya yang 

berlandaskan pada kebaikan pemuliaan kepada orang tersebut. Konsep kearifan 

kultural inilah yang membuat seorang manusia Makassar yang menginternalisasi 

nilai-nilai kearifan lokalnya akan senantiasa memberikan pemuliaan kepada orang 

lain dengan tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Sipakalabbiri 

merupakan implementasi nilai sipakatau dengan saling memuliakan dan 

memenuhi hak satu sama lain. Sipakatau dan sipakalabbiri ini merupakan basis 

nilai lokal dalam membangun kultur moderasi beragama. 

Konsepsi nilai sipakatau dan sipakalabbiri nilah yang melandasi Karaeng 

Larigau sikap terbukanya kepada pendatang Tionghoa hingga memberikan izin 

kepada mereka untuk mendirikan klenteng. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Galesong didorong oleh faktor 

mencari tempat penghidupan baru yang lebih layak dibandingkan kehidupan di 

tanah asal yang tidak stabil. Saat itu, daratan Tiongkok sedang menghadapi krisis 

ekonomi dan ketidakstabilan politik yang membuat Tiongkok dianggap tidak lagi 

kondusif. Etnis Tionghoa yang datang ke Galesong melalui dua tahapan jalur 

kedatangan. Kelompok pendatang generasi pertama adalah kelompok masyarakat 

Tionghoa yang berasal dari Provinsi Kanton yang tiba di Galesong setelah terlebih 

dahulu bermukim di Luwu. Kelompok ini tiba di Galesong pada akhir abad ke-19. 

Kelompok kedua adalah pendatang Tionghoa yang tiba di Galesong pada awal 

abad ke- 20. Kelompok pendatang ini berasal dari Provinsi Hokkien dan tiba di 



  
 

Galesong, setelah sebelumnya bermukim di Makassar. Dalam perkembangannya, 

kedua kelompok masyarakat pendatang asal Tionghoa tersebut melakukan 

perkawinan campur, sehingga terbangun kekerabatan di antara keduanya. 

Perkawinan campur juga terjadi antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan 

masyarakat lokal Galesong. 

Kedatangan masyarakat etnis Tionghoa di Galesong diterima sejak 

pemerintahan Karaeng Galesong ke XIV, I Baso Dg. Ma’bombong (1848-1878). 

Puncak penerimaan kedatangan masyarakat Tionghoa tersebut pada masa 

pemerintahan Larigau Daeng Manginruru, selaku Karaeng Galesong ke XVI. 

Penerimaan tersebut didasarkan pada sikap politik keterbukaan yang dijalankan 

oleh Karaeng Galesong. Penerimaan pemimpin dan masyarakat Galesong 

membuat masyarakat keturunan Tionghoa banyak yang memilih bermukim di 

Galesong dan membuat terbentuknya sebuah Pecinan di Galesong yang berlokasi 

di Dusun Suli. Penerimaan Karaeng Galesong yang paling terkenal adalah ketika 

mengadopsi anak Ho Kim Tjui yang bernama Ho Ho Ping (Baba Guru Hartono) 

menjadi anak angkat Karaeng Galesong XVI. Penerimaan pemimpin dan 

masyarakat Galesong disikapi dengan dua strategi kultural oleh pendatang etnis 

Tionghoa, yaitu asimilasi dan integrasi. Kelompok pendatang Tionghoa dari jalur 

pertama umumnya memilih pola asimilasi, sehingga secara total mereka telah 

“menjadi Makassar” dalam pengertian kultur dan agama. Sedangkan kelompok 

kedua lebih memilih strategi integrasi dengan mempertahankan identitas ke-

Tionghoa-an mereka, termasuk dalam identitas kepercayaan. 

Keluarga Ho dengan Ho Kim Tjui sebagai kepala keluarga memilih 

strategi integrasi dan tetap mempertahankan identitas kultur dan kepercayaan yang 

dianut oleh leluhur. Keluarga tersebut memiliki anutan pemujaan terhadap Dewa 

Bumi Pan Ko Ong. Anutan inilah yang menginisiasi Ho Kim Tjui untuk 



  
 

mendirikan klenteng sebagai tempat persembahyangan keluarga sesuai dengan 

kepercayaan mereka. Klenteng Pan Ko Ong didirikan pada 1923 di Kampung 

Lanna yang sekarang bernama Dusun Suli  atas izin dari Karaeng I Larigau. 

Pendirian klenteng tersebut merupakan peneguhan identitas ke-Tionghoa-an 

keluarga tersebut dan di sisi yang lain menegaskan penerimaan dan pengakuan 

yang diberikan sepenuhnya oleh Karaeng Galesong.  Dalam perkembangannya 

akibat faktor regulasi, klenteng tersebut sempat berpindah ke Makassar dan 

Sungguminasa, namun kembali lagi ke Galesong pada 1975. Demikian pula 

mengenai afiliasi kepercayaan yang membuat klenteng tersebut tercatat sebagai 

rumah ibadat Buddha aliran Tridharma. Meski sejatinya, ajaran dan ritual yang 

berkenaan dengan klenteng tersebut lebih dekat pada keyakinan agama Konghucu. 

Walaupun telah terbit aturan yang melegalkan agama Konghucu, namun Klenteng 

Pan Ko Ong tetap tercatat sebagai rumah ibadat agama Buddha dan bukan sebagai 

rumah ibadat agama Konghucu. Hal ini menunjukkan ada pelaksanaan kebijakan 

yang belum selesai dan terterima dengan baik mengenai pengakuan kembali 

agama Konghucu pada tahun 2000. 

Penerimaan Karaeng Galesong XVI terhadap pendatang Tionghoa hingga 

penerimaan terhadap pendirian klenteng, menggambarkan sikap keberagamaan 

seorang pemimpin yang moderat. I Larigau Daeng Mangngingruru menjalankan 

kepemimpinannya dengan prinsip adil dan berimbang sebagaimana prinsip yang 

melandasi moderasi beragama. Moderasi beragama Karaeng Galesong, I Larigau 

Daeng Mangingruru dapat dibaca dalam tiga kerangka yang menjadi indikator 

moderasi beragama sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu 

komitmen multikultural dan kebangsaan, toleransi beragama dan sikap akomodatif 

terhadap kebudayaan lokal. Sekitar seabad silam, Karaeng Galesong I Larigau 

telah mewariskan keteladanan sikap keberagamaan yang moderat dan menjadi 



  
 

contoh bagi generasi selanjutnya. Keberadaan Klenteng Pan Ko Ong merupakan 

bukti nyata dari praktik moderasi beragama yang telah berjalan secara kultural 

semenjak seabad silam di tanah Galesong oleh Karaeng Galesong ke XVI. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Temuan dan pembahasan penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi 

penelitian, yaitu: 

1. Penguatan moderasi beragama dengan berlandaskan sejarah lokal, agar 

program moderasi beragama yang menjadi agenda pemerintah memiliki akar 

historis dalam khazanah sosial dan budaya lokal. 

2. Pengarusutamaan moderasi beragama menjadikan pendekatan kearifan lokal 

sebagai modal sosial dan kultural agar program moderasi beragama dapat 

lebih diterima oleh segenap lapisan masyarakat. 

3. Moderasi beragama sejalan dengan politik multikultural yang dijalankan oleh 

pemimpin, karena itu program penguatan moderasi beragama harus bersinergi 

dengan kebijakan multikultural sebagaimana yang dijalankan oleh Karaeng 

Galesong ke XVI. 

4. Pelestarian Klenteng Pan Ko Ong sebagai saksi sejarah best practice 

pembauran masyarakat pendatang Tionghoa dan penerimaan oleh pemimpin 

dan masyarakat Galesong. 

5. Menjadikan Klenteng Pan Ko Ong sebagai simbol moderasi beragama di 

Galesong khususnya dan di Kabupaten Takalar secara umum. Karena 

keberadaan Klenteng pan Ko Ong merepresentasikan warisan moderasi 

beragama dari Karaeng Galesong ke XVI satu abad silam. 
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