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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع
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 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 bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 A A A ا  

 I I I ا  

 U U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

ىٙ  ى  Fathah dan ya ai A dan i 

 Fathah dan wau au a dan u ى و

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

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

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

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و

Contoh 

 māta : م ات

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamùtu : يموت

4. Tā’marbutah  

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

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

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

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

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

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضة الأطفال

 al-madinah al-fadilah : المدينة الفاضلة

 al-hikmah :  الحكمة

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  نؘاٙ  بؘ ر 

 najjaina :  نجينا

 al-haqq :  الحق

 nu’ima :  نعم

 aduwwun‘ :  عدو

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

maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي

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

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشمس

ةالزلز    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةالفلسف    : al-falsafah 

دالبلا    : al-biladu 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta'muruna :  تأمرون

 `al-nau :  النوع

 syai 'un :  شيء

 umirtu :   أمرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur'an (dari al-Qur'in), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalilah 

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

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

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دين  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

allalilah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillah هم في رحمة الله

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma Muhammmadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a linnisi lallazi bi Bakkata mubarakan 

 Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

 Al-Gazali 

 Al-Munqii min al-Dalil 

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

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

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

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

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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w. = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :   Awal 

NIM :   80100220073 

Judul Tesis :  Moderasi Beragama Pada Masyarakat Konawe Selatan (Studi 

Atas Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara 

Masyarakat Konawe Selatan)   

 

Penelitian ini membahas tentang moderasi beragama berbasis kearifan lokal 

kalosara pada masyarakat Konawe Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Mendeskripsikan toleransi beragama masyarakat Konawe Selatan perspektif 

agama-agama, 2) Menjelaskan bagaimana implementasi toleransi beragama berbasis 

kearifan lokal Kalosara pada masyarakat Konawe Selatan. 3) Menjelaskan terkait 

faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam implementasi toleransi beragama 

berbasis kearifan lokal kalosara. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

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

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

berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu pendekatan fenomenologi, pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Semua agama di Konawe Selatan 

sepakat bahwa toleransi beragama merupakan sebuah konsep yang menggambarkan 

sikap saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok agama, 2) Implementasi 

toleransi beragama berbasis kearifan lokal kalosara dapat diterapkan dengan cara 

mengambil tiga unsur utama di dalam kalosara yaitu a) Lilitan rotan, mengajarkan 

kepada masyarakat untuk bisa hidup toleransi sesama agama kita harus mampu 

menerima perbedaan, dan menjaga rasa persaudaraa, b) Kain putih, melambangkan 

kesucian dan religius, hidup harus saling tolong menolong sesama manusia, dan 

hidup rukun dan damai sesama manusia dan c) Talam anyaman, melambangkan 

kesejaahteraan dan keadilan sosial, mengajarkan bahwa jika ingin hidup tentram dan 

damai terhadap agama lain maka di perlukan kebebasan dalam beragama, dan 

keadilan bagi seluruh agama, 3) Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi 

toleransi beragama berbasis kearifan lokal kalosara yaitu faktor agama dan faktor 

budaya yang memicu timbulnya sikap toleransi beragama. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kearifan lokal kalosara mempunyai 

peran yang baik dalam memperkuat moderasi beragama di Konawe Selatan, maka hal 

tersebut harus tetap dilestarikan dan dijaga sebagai simbol pemersatu dan menjadi 

jembatan dalam menerima segala perbedaan yang ada serta menumbuhkan sikap 

toleransi antar penganut agama. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan bacaan, rujukan dan pijakan agar mampu mengetahui kehidupan moderasi 

beragama yang ada di masyarakat Konawe Selatan. 
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ABSTRACT 

Nama :   Awal 

NIM :   80100220073 

Judul Tesis :  Religious Moderation in the South Konawe Community (Study 

of Religious Tolerance Based on Local Wisdom Kalosara in 

People of South Konawe) 

  

 

This study discusses religious moderation based on local wisdom kalosara in 

the people of South Konawe. The aims of this study are to: 1) Describe the religious 

tolerance of the people of South Konawe from the perspective of religions, 2) Explain 

how the implementation of religious tolerance based on the local wisdom kalosara in 

the people of South Konawe. 3) Explain what factors are most influential in the 

implementation of religious tolerance based on local wisdom kalosara. 

This type of research is qualitative research using descriptive qualitative 

methods. In this study, data were obtained through field research, which is studying 

and analyzing the literature related to the research object. This study uses several 

approaches, that are phenomenological approach, sociological approach and 

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

through the stages of observation, interviews and documentation. 

The results of this study indicate that: 1) All religions in South Konawe agree 

that religious tolerance is a concept that describes mutual respect and cooperation 

between religious groups, 2) Implementation of religious tolerance based on local 

wisdom kalosara can be applied by taking three main elements in the kalosara, those 

are a) Rattan twist, teaches people to be able to live tolerantly with fellow religions 

we must be able to accept differences, and maintain a sense of brotherhood, b) White 

cloth, symbolizing purity and religion, life must help each other, and live in harmony 

and peace among humans and c) Woven tray, symbolizing prosperity and social 

justice, teaches that if you want to live peacefully and peacefully with other religions 

then in freedom in religion is needed, and justice for all religions, 3) The most 

influential factors in the implementation of religious tolerance based on local wisdom 

kalosara are religious factors and cultural factors that trigger the emergence of 

religious tolerance. 

The implication of this research is that the local wisdom kalosara has a good 

role in strengthening religious moderation in South Konawe, so it must be preserved 

and maintained as a unifying symbol and a bridge in accepting all existing differences 

and fostering tolerance among adherents of religions. In addition, this research is 

expected to become reading material, reference and basis so that they are able to 

know the life of religious moderation in the people of South Konawe. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam, 

yang terdiri atas ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur 

kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Diurai lebih terperinci, bangsa Indonesia 

mempunyai talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status 

ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, 

perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat umur, dan bidang pekerjaan 

yang berbeda beda.1  

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk 

Indonesia pada Juni 2022 adalah sebanyak 275.361.267 jiwa, yang terdiri atas 

138.999.996 penduduk laki-laki dan 136.361.271 penduduk perempuan. Rasio jenis 

kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya di antara 100 perempuan terdapat 

101 laki-laki. Pada sensus tahun 2022, religious demography di Indonesia 

menunjukkan 275.361.267 juta jiwa penganut agama yang berbeda dengan komposisi 

                                                             
1Rina Hermawati, “Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung”, Journal Of 

Antropology 1, no 2 (2016): h. 122-131. 
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86,88% pemeluk Islam, Kristen (7,49 Protestan dan 3,09 Katolik) 1,71% Hindu, 

0,31% Buddha, Khonghucu (0.04%), dan lainnva (0.10%).2 

Data tersebut menjadi bukti bahwa yang menjadi ikatan orang-orang muslim 

dengan non-muslim sepenuhnya berdiri atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan 

dan kasih sayang yang semua itu merupakan asas yang muncul setelah agama Islam 

hadir, karena di masa sebelumnya banyak yang menyebabkan manusia mengalami 

penderitaan yang amat menyedihkan.3 Salah satu asas yang paling penting adalah 

toleransi. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan 

perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang 

berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya 

adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat 

mengizinkan keberadaan agama lain.4  

Toleransi menjadi salah satu jalan keluar untuk mendapatkan rasa aman, 

tentram dan nyaman. Sehingga dengan adanya toleransi beragama, setiap orang dapat 

dengan bebas untuk melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaannya dan 

merayakan hari-hari besarnya tanpa adanya ancaman dan gangguan. Sikap toleransi 

akan terbukti apabila setiap orang diberikan kebebasan dalam memeluk agama dan 

                                                             
2Badan Pusat Statistik, “Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, http://sp2022. 

bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321. Di akses 09 Februaru 2023. 

3Hasanudin, Kerukunan Hidup Beragama sebagai pra-Kondisi Pembangunan (Jakarta: 

Depag, 1981), h. 7. 

4Syaiful Hamali, Eksistensi Beragama dalam Perspektif Psikologi (Bandar Lampung: 

Ushuluddin Offset Printing, 2000), h. 50. 
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melaksanakan ritualnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.5 Manusia 

sebagai  makhluk individu yang sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk 

sosial tentunya manusia dituntut untuk mampu dan bisa berinteraksi dengan individu 

lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial 

dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan kepada kelompok-kelompok 

yang berbeda warna dengannya salah satunya adalah perbedaan agama.6  

Masyarakat Konawe Selatan merupakan salah satu gambaran tentang adanya 

bukti multikulturalisme keagamaan yang ada di wilayah Konawe Selatan. 

Masyarakatnya tidak hanya terdiri dari komunitas umat Muslim, melainkan juga 

terdiri dari beberapa penganut agama yang berbeda, antara lain penganut agama 

Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Pola keberagamaan yang 

beragam ini, ditandai dengan adanya beberapa rumah ibadah masing-masing agama, 

meliputi Masjid, Gereja, Pura dan Vihara. Empat rumah ibadah ini yang terletak di 

tengah-tengah pusat keramaian masyarakat Konawe Selatan. Rumah ibadah yang 

saling berdekatan ini, memiliki makna yang positif dalam konteks harmonisasi antar 

umat beragama di kalangan masyarakat. 

Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa dan membangaun kedamaian kesejahteraan hidup bersama seluruh 

warga negara dan umat beragama. Seperti tergambar dalam Pancasila yaitu Bhinneka 

                                                             
5Yenny Zannuba Whid, dkk, Mengelola Toleransi dan Kebebasan Beragama (Jakarta: The 

Wahid Institute, 2012), h. 45. 

6Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural”, Jurnal Ilmiah 

Agama dan Sosial Budaya 1, no 2 (2016): h. 57-64. 
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Tunggal Ika, meski berbeda tetapi tetap satu. Namun bukan suatu hal mudah untuk 

mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan 

keragaman. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan dan 

kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk didalamnya hubungan 

antar agama dan kerukunan hidup umat beragama.7 Kemajemukannya antara lain 

terletak pada keyakinan dan agama. Di samping agama-agama yang dianut di 

Indonesia seperti agama Islam, Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu ada 

pula aliran-aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama, tetapi 

bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri, yaitu 

kepercayaan yang oleh pemerintah digolongkan kepada kepercayaan yang merupakan 

bagian dari kebudayaan.8  

Sebagai makhluk sosial, seorang individu dituntut untuk menjalin hubungan 

yang baik atau relasi dengan orang lain. Orang lain tersebut bisa jadi berasal dari 

suku, agama, ras, dan adat yang sama bahkan bisa jadi mereka berbeda dalam hal 

kesukuan, agama, ras, dan adat dengan kita. Tak jarang ditemui sekarang perbedaan 

tersebut melahirkan hubungan yang tidak harmonis antar sesama, seperti saling 

curiga, saling dendam, saling berburuk sangka, saling hina, dan saling memusuhi 

yang berujung pada terciptanya kekerasan berlatar belakang baik kekerasan berupa 

                                                             
7Said Agil Al Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 67. 

8Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju 

Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 43. 
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fisik maupun kekerasan berupa psikis. Salah satu isu yang masih mengemuka di 

Indonesia adalah toleransi antar umat beragama.9  

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai kerukunan beragama yang 

tinggi. Bahkan surat kabar yang paling berpengaruh di Amerika, New York Times, 

sempat yakin bahwa Islam di Indonesia tidak akan berkembang ke arah radikalisme.10 

Perbedaan agama memang sering kali menjadi persoalan klasik yang ada di Negera 

ini. Tak ayal, sering mengundang pro dan kontra terhadap masing-masing 

penganutnya. Ternyata, banyaknya agama yang masuk khususnya di wilayah Konawe 

Selatan, terlihat mulai dari nenek moyang. Sehingga semua melebur menjadi satu 

kesatuan di negara ini.  Lokasi yang dikenal dengan sebutan kampung toleransi tidak 

hanya berdiri tempat ibadah, akan tetapi para penganut dari masing-masing pemeluk 

agama berada di desa setempat. Dari kebersamaan yang dibangun masyarakat lebih 

mengedepankan rasa sosialnya dengan ditunjukkan melalui kerukunan bermasyarakat 

dan berbudaya. Keberadaan tempat beribadan di wilayah Konawe Selatan itu berjalan 

dengan baik. Jalinan komunikasi baik yang sudah ada di Desa mereka tetap dijaga, 

sehingga menjadi teladan bersama dalam proses toleransi.11 

Menurutnya, diluar konteks agama yang mereka anut, kerukunan 

bermasyarakat tetap dilakukan sesama warga setempat. Sesekali melakukan dialog 

bersama tanpa harus mencampur adukkan keyakinan masing-masing. Kaum minoritas 

                                                             
9Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), h. 24. 

10Syahrim Harahap, Teologi Kerukunan (Jakarta: Prenada, 2011), h. 11. 

11Ruslani, Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun 

(Yogyakarta: Yayasan Bindang Budaya, 2000), h. 67. 
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di desa tersebut sangat dihargai oleh penganut agama Islam. Mereka selalu 

melakukan upaya saling menjalin keharmonisan, dalam arti kata kerukunan antar 

sesama warga di desa setempat. Kerukunan umat beragama di wilayah Konawe 

Selatan ditandai dengan adanya tempat peribadatan, antara lain, Masjid, Gereja, Pura 

dan Vihara. Hubungan sesama warga negara yang Muslim dan yang non Muslim 

sepenuhnya ditegakkan asas-asas toleransi, keadilan kebijakan dan kasih sayang.12  

Perbedaan tidak berpengaruh terhadap rasa toleransi antar umat agama. 

Rumah ibadah yang berdempetan, serta sebagian warga Kristen Protestan masyarakat 

Konawe Selatan, selalu berupaya menjaga kebersamaan di luar kontek keagamaan. 

Semisal, pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, warga 

melebur bersama mengadakan peringatan di daerah. Karena ia pun menetap menjadi 

warga setempat. Setiap hari warga berinteraksi layaknya tidak ada perbedaan diantara 

mereka. Saat masing-masing agama melaksanakan ibadah, warga yang beragama lain 

ikut memeriahkan dan membantu. Suasana didaerah setempat, terlihat kondusif dan 

aman. Aktifitas masing-masing rumah ibadah berjalan sesuai dengan harapannya 

masing-masing.13  

Kemudian dalam hubungannya dengan kearifan lokal masyarakat Konawe 

Selatan ada yang biasa disebut Kalo/Kalosara, ini merupakan lambang pemersatu dan 

perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat Konawe Selatan dan 
                                                             

12Irfan Setia Permana W, “Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Universal Bandung)”,  Jurnal Studi Agama-agama 2, no 1 (2019): h. 67-

70. 

13Asep Syaifullah, Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmzi Taher Tentang 

Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 88.  



7 

 

 

 

selalu digunakan dalam upacara adat. Kalo/Kalosara secara fisik merupakan rotan 

yang berbentuk lingkaran, rotan tersebut dililitkan sebanyak tiga lilitan, dan salah satu 

ujung dari rotan yang dililitkan disimpul dan diikat, sehingga ujung rotan 

tersembunyi di dalam simpul. Rotan dililitkan memutar searah jarum jam, dan salah 

satu yang lain dari ujung rotan dibiarkan mencuat keluar tanpa diikat dan 

disembunyikan dalam simpul yang memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan 

adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh dibeberkan 

kepada umum atau orang banyak, sehingga pada Suku Tolaki terdapat kata-kata 

bijak: kenota kaduki osara mokonggadu’i, toono meohai mokonggoa’i, pamarenda 

mokombono’i. Arti dari kata-kata bijak tersebut adalah bila dalam menjalankan 

sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang 

akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang 

terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari 

adat Suku Tolaki.14 

Oleh karena itu, budaya merupakan suatu konsep yang membangkitkan minat. 

Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, 

konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar 

orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya 

menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan serta 

                                                             
14Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki (Balai Pustaka: Jakarta, 1995), h. 56. 
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perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian 

diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu 

masyarakat di lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis 

tertentu dan suatu saat tertentu.15 

Budaya juga merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak dapat 

menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana orang 

menyampaikan pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya 

untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh 

perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. 

Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka 

ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi.16 

Maka yang dikemukakan di atas mengenai kebudayaan adalah hal yang benar-

benar merupakan pedoman dan cara hidup yang berkembang di masyarakat dan 

diaplikasikan secara bersama-sama, begitupula dengan kalosara yang merupakan 

simbol hukum adat, secara simbolis berfungsi sebagai alat pemersatu, dan berfungsi 

sebagai identitas atas golongan-golongan tertentu dalam stratifikasi sosial masyarakat 

hukum Suku Tolaki. Kalosara yang merupakan lambang adat suku Tolaki yang 

                                                             
15Muslimin Suud, Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki (Kendari: Balai Peneliti Universitas 

Haluoleo, 1992), h. 40. 

16Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 97. 
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sampai hari ini masih di lestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi ada 

sebagian masyarakat yang menilai bahwa kalosara bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam, yaitu dalam tradisi pada saat melakukan akan akad pernikahan, sebagaimana 

yang diungkapkan oleh satu masyarakat: 

Kalosara dapat kita saksikan bahwa ia merupakan kearifan lokal yang masih 

bertahan sejak dibuat oleh raja Wekoila abad ke 11 atau sekitar 1150 M 

sampai saat ini, ini membuktikan bahwa kalosara merupakan hukum tertinggi 

bagi masyarakat Tolaki atau Konawe Selatan, tetapi ada unsur yang menurut 

saya pribadi itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu saat acara 

pernikahan masyarakat Tolaki jika tida ada kalosara di acara pernikahan atau 

akad pernikahan maka pernikahanya tidak sah.17 

 

 Disamping itu berdasarkan dari bentuk serta keunikan kalo/kalo sara, 

terdapat nilai/makna yang diyakini sebagai filosofi kehidupan yang baik bagi 

masyarakat Suku Tolaki, yang berfungsi untuk menyelesaikan segala konflik yang 

muncul di antara masyarakat hukum Suku Tolaki, menyelesaikan berbagai urusan 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki. 

Inilah yang menjadi patokan atau pedoman bagi masyarakat Suku Tolaki 

sebagai kelancaran hidup mereka dan dapat memahami Arti dan makna dari simbol-

simbol dalam Kalosara khususnya dalam perkawinan adat Suku Tolaki. Dari uraian 

latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait, “Moderasi 

Beragama (Studi atas Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara 

Masyarakat Konawe Selatan)”. 

 

                                                             
17Wardana, (25 Tahun), Guru di SMA N 17 Konawe Selatan, Wawancara, Laeya, 10 Juni 

2023. 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

No Submasalah Fokus Penelitian 

1 Toleransi beragama masyarakat 

Konawe Selatan Perspektif agama-

agama 

a. Toleransi beragama perspektif 

masyarakat Islam Konawe 

Selatan 

b. Toleransi beragama perspektif 

Masyarakat Kristen Protestan 

Konawe Selatan 

c. Toleransi beragama perspektif 

Masyarakat Kristen Katolik 

Konawe Selatan 

d. Toleransi beragama perspektif 

Masyarakat Hindu Konawe 

Selatan 

e. Toleransi beragama perspektif 

Masyarakat Budha Konawe 

Selatan 

 

2 Implementasi toleransi beragama 

berbasis kearifan lokal Kalosara 

masyarakat Konawe Selatan 

a. Lilitan Rotan 

1. Menerima Perbedaan 

2. Rasa Persaudaraan 

b. Kain Putih 

1. Saling Tolong Menolong 

Sesama Manusia 

2. Hidup Rukun dan Damai 

dengan Sesama Manusia 
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3. Talam Anyaman 

1. Kebebasan Memilih Agama 

2. Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Agama 

3 Faktor yang paling berpengaruh 

dalam implementasi toleransi 

beragama berbasis kearifan lokal 

Kalosara masyarakat Konawe 

Selatan 

a. Faktor agama 

b. Faktor budaya 

 

2. Deskripsi Fokus 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk 

menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka 

menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang 

mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya 

sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan 

meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa memaksakan 

kehendaknya. Untuk itu toleransi beragama sangatlah penting untuk menciptakan 

kerukunan umat beragama. 

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh 

aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan 

interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-

norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 
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Kalosara, secara harfiah adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-

cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku 

membentuk lingkaran. Sebagai benda yang melingkar, kalo terbuat dari rotan, dan 

ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain 

putih, akar, daun pandan, bambu dan sebagainya. Kalosara terdiri atas 3 bagian, 

yaitu: (a) kalo, berupa lilitan tiga rotan yang melingkar, (b) kain putih sebagai 

mengalas, dan (c) siwoleuwa, yaitu anyaman dari daun palem berbentuk persegi 

empat. Ketiga wadah ini jika berdiri sendiri tidak memiliki arti dan fungsi adat, 

kecuali ketiganya menyatu dalam suatu tatanan dengan struktur sebagai wadah 

pengalas paling bawah berupa simoleuwa, kemudian dilapisi di atasnya dengan kain 

putih, dan di atas kedua wadah ini diletakkan kalo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian fokus dan deskripsi fokus penelitian yang telah diuraikan 

di atas maka masalah utama penelitian ini adalah bagaimana moderasi beragama pada 

masyarakat Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Pokok masalah ini dirinci dalam sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana toleransi beragama masyarakat Konawe Selatan perspektif agama-

agama di Konawe Selatan? 

2. Bagaimana implementasi toleransi beragama berbasis kearifan lokal Kalosara 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara? 
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3. Faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam implementasi toleransi 

beragama berbasis kearifan lokal Kalosara Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara? 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Jurnal Multikultural & Multireligius yang berjudul “Moderasi Beragama 

Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo di Bima”, 

ditulis oleh Aksa dan Nurhayati pada tahun 2020. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Wilayah Donggo (Dou Donggo) menjadi tempat 

persemaian budaya dan kearifan lokal serta role model bagi keberagamaan di 

tengah pluralitas beragama. Menariknya moderasi beragama di kalangan  

masyarakat Donggo (Dou Donggo) justru disatukan oleh ragam ekspresi  

budaya dan kearifan lokal, bukan karena faktor agama. Sementara moderasi 

beragama semakin mengakar di tengah  pluralitas  agama  karena  didukung 

oleh penggunaan simbol, identitas dan ritus ‘Budaya Raju’ sebagai perekat 

sosial tanpa sekat-sekat keagamaan.18 

2. Tesis yang berjudul “Membangun Toleransi dari Kearifan Lokal di Dusun 

Plumbon, Banguntapan, Bantul Yogyakarta”, yang ditulis oleh Sulastri pada 

tahun 2013. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realitas masyarakat Dusun 

Plumbon memiliki agenda kegiatan tahunan yang dikembangkan untuk 

                                                             
18Aksa dan Nurhayati, “Moderasi Beragama Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pada 

Masyarakat Donggo di Bima”, Jurnal Multikultural & Multireligius 19,  no. 2 (2020): h. 339-350. 
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membangun toleransi beragama, agenda tahunan tersebut adalah seremonial 

Gelar Budaya Saparan. Gelar Budaya Saparan merupakan manifestasi 

kebudayaan yang bersumber dari butir-butir kearifan lokal masyarakat yaitu 

gugur-gunung. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal secara significant 

berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Revitalisasi nilai-nilai 

kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat akar rumput dapat 

dijadikan sebagai media pembangun toleransi antar umat beragama.19 

3. Jurnal Al-Qalam yang berjudul “Lingkar Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam 

dan Tradisi dalam Sejarah Islam Konawe”, ditulis oleh Ramlah Hakim pada 

tahun 2011.  Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah  Konawe pada akhirnya 

menjadi salah satu prototipe masyarakat multikultural, di mana peradabannya 

dibangun dari adonan Islam, Buton, Jawa, Bugis, Makassar, Muna maupun 

Ternate. Dengan baik hal ini digambarkan oleh lagu tradisional masyarakat 

Tolaki-Konawe: Uluno O Goa, Warokona O Bone, Watulono Konawe, huleno 

Wolio, kareno Tarinate (Kepalanya Goa, lehernya Bone, tubuhnya Konawe, 

jantungnya Wolio dan kakinya Ternate). Proses kedatangan Islam pada masa 

kerajaan dengan tidak melakukan semacam akulturasi ekstrim yaitu dengan 

kekerasan, perang, penaklukan, telah membuat masyarakat Konawe menjadi 

masyarakat multikultur sampai saat ini. Masyarakat yang saling menerima dan 

mengisi satu sama lain. Dengan demikian peradaban Konawe dibentuk 

                                                             
19Sulastri, “Membangun Toleransi dari Kearifan Lokal di Dusun Plumbon, Banguntapan, 

Bantul, Yogyakarta, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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dengan hadirnya interferensi dari beragam suara yang bersilang tindih dan 

desensus tanpa putus.20 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah arah, sasaran yang akan dituju, dicapai sekaligus menjadi 

pedoman yang memberi arah untuk segala aktivitas dan kegiatan yang sudah 

dilakukan. Dengan kata lain, tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, 

serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk 

mencapai tujuan lain.21 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan toleransi beragama masyarakat konawe selatan perspektif 

agama-agama.  

b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi toleransi beragama berbasis kearifan 

lokal Kalosara pada masyarakat Konawe Selatan. 

c. Untuk menjelaskan terkait faktor apa yang paling berpengaruh dalam 

implementasi toleransi beragama berbasis kearifan lokal Kalosara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan bisa mengambil kedudukan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan Islam, terutama pada wacana-wacana pemikiran Islam, serta 

                                                             
20Ramlah Hakim, “Lingkar Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam Dan Tradisi Dalam Sejarah 

Islam Konawe”, Jurnal  Al-Qalam 17, no. 1 (2011): h. 39-49.  

21Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 58. 
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memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan untuk para pemikir serta 

intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para 

peneliti dalam studi penelitian yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan Moderasi beragama (Studi atas 

toleransi beragama berbasis kearifan lokal Kalosara), dengan penelitian ini peneliti 

berharap tulisan ini bisa menambah khazanah pemikiran Islam dan mempermantap 

terkait moderasi atau hidup secara baik sehingga mampu menjaga keharmonisan 

sesama agama di Wolasi Konawe Selatan. Disamping itu, penelitian ini bisa menjadi 

masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa Muslim yang 

mendalami ilmu-ilmu keislaman. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. 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 ketika 

diperhadapkan pada institusi kenegaraan. 22  

Dengan demikian, moderasi berlaku dalam konteks manusia, baik dalam relasi 

antar individu dalam interaksi sosial dan relasi dalam konteks formal kenegaraan. 

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

pertengahan, kata wasath atau wasathiyah juga berarti terbaik atau paling sempurna.23

                                                             
22Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 15.  

23Muhammad Qustulani, dkk., Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyehatkan Umat dan 

Negeri dari Bahaya Hoax  (Tangerang: PSP Nusantara, 2019), h. 12-20. 
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Kata wasath setimbang dengan kata tawasuth (pertengahan), tawazun  

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

(ekstrem), ghulaw (berlebihan) dan ta’ashub (fanatik).24 Konsepsi wasathiyah 

sejatinya adalah garis demarkasi yang memisahkan antara dua kutub yang 

berseberangan karena sama-sama berada pada titik ekstrem.25 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.26 

Moderasi berarti pilihan terbaik karena berada di tengah-tengah antara 

berlebihan dan berkekurangan. Sikap yang pertengahan adalah pilihan sikap yang 

terbaik, karena berada diantara sikap yang berlebihan dan berkekurangan. Misalnya 

                                                             
24Wildani Helmi, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan 

Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 

(2020): h. 22-28.  

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

25, no. 2 (2019): h. 95-100.  

26Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 1.   
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sikap berani, dianggap terbaik karena berada diantara sikap ceroboh dan penakut 

Contoh lain misalnya sifat optimis, disebut terbaik karena berada di 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.27 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.28  

Moderasi merupakan inti dari ajaran semua agama,29 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.30  

Semua agama pastilah menekankan esensi ajaran yang berorientasi ketuhanan dan 

kemanusiaan. Keduanya menjadi ajaran yang tak terpisahkan satu sama lain dan 

                                                             
27Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, h. 20. 

28Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 17.  

29Muhammad Qustulani, dkk., Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyehatkan Umat dan 

Negeri dari Bahaya Hoax, h. 13.   

30Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan”, 

Jurnal Mimikri 6, no. 1 (2020): h. 17-35.  
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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 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 peroblem 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.31 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 

                                                             
31Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 17-18.  



21 
 

 

bisa dibatasi, meski dalam kondisi darurat publik sekalipun. Misalnya melaksanakan 

salat bagi umat Islam dalam kondisi apa pun 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.32 Dalam konteks moderasi adalah pada ranah form 

eksternum, yaitu di mana kita memoderasi ekspresi dan menifestasi kebebasan 

keagamaan kita di ruang publik, disaat yang sama kita menghormati hak dan 

kebebasan beragama orang yang berbeda dengan kita. Moderasi beragama adalah 

jalan tengah antara 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  

roporsionalitas dalam melihat situasi sosial, dengan tetap pada sikap tegas, yaitu 

menolak diskriminasi.33  

                                                             
32Zainal Abidin Bagir, dkk., Membatasi tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau 

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

33Heiner Bielefeldt dan Michael Weiner, Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-prinsip 

dan Kontroversinya (Bandung: Mizan, 2021), h. 112-113.  
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Makna moderat  memiliki arti dan relevansi pada kepelbagaian,34 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.35  

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 terahdap keberagamaan yang 

fundamentalis dan liberalis sebagai kunci hadirnya keseimbangan, demi kemajuan 

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

akan saling memperlakukan orang yang berbeda dengan perlakuan yang penuh santun 

dan hormat.  

                                                             
34Ahmad Fauzi, “Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan”, Jurnal Islam 

Nusantara 2, no. 2 (2019): h. 234-244.  

35Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan”, 

Jurnal Mimikri 6, no. 1 (2020): h. 22-23. 
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Moderasi beragama berarti meniscayakan penerimaan pada perbedaan, 

dengan kesediaan untuk hidup harmoni dalam suasana kebersamaaan yang penuh 

dengan kedamaian. Dalam konteks bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang 

multikultural, moderasi beragama bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan 

sebuah kemestian.36 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 pengamalam 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.37 Prinsipnya adalah adil dan berimbang yang tergambar dalam tiga 

karakter, yaitu; kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian.38 Prinsip adil dan 

                                                             
36Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 18.   

37Sabara, “Paradigma dan Implemenatsi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan”, 

Jurnal Mimikri 6, no. 1 (2020): h. 23-30. 

38Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 19.   
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berimbang memperhatikan tiga aspek, yaitu kemanusiaan, kesepakatan bersama dan 

ketertiban umum.39  

Terdapat empat indikator untuk mengukur tingkat moderasi beragama, yaitu; 

nasionalisme, toleransi, anti 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 

diantisipasi segala kemungkinan akan kerawanan sosial yang terjadi dengan 

merumuskan langkah dan kebijakan yang tepat melalui upaya penguatan moderasi 

beragama kepada seluruh elemen masyarakat.40 

Toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama, bukan sekedar 

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.41  

Dengan demikian, toleransi aktif merupakan sikap yang menerima perbedaan, 

merawatnya dan terlibat bersama melalui “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-

                                                             
39Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, h. 8.   

40Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 43.  

41Muhamamd Fathi Osman, Islam: Pluralisme dan Toleransi Keagamaan (Jakarta: 

Paramadina, 2006), h. 88. 
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ikatan keadaban.”42 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 kepelbagaian.43 Kemudian mewujudkan eksetaraan dalam keragaman dengan 

prinsip proporsionalitas yang non diskriminasi. 

1. Pengertian Moderasi Beragama  

Islam adalah agama yang mengafirmasi multikulturalisme sebagai sebuah 

fakta sosial yang merupakan “skenario penciptaan”.44Tentu 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 

                                                             
42Nurcholish Madjid,  Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat  (Jakarta: Paramadina, 

1999), h. 67. 

43Mashudi, “Pendidikan Keberagaman sebagai Basis Kearifan Lokal (Gagasan Kerukunan 

Umat Beragama)”, Jurnal Tarbawi 2, no. 1 (2004): h. 47-66.  

44Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman di Indonesia”, Jurnal Diklat 

Keagamaan 8, no. 2 (2019): h. 45-55.  
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mengamalkan agamanya. Keragaman sebagai sunnatullah dapat dilihat dalam firman 

Allah pada surat al-Hujurat/49: 13. 

                                  

             

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwah. Sesungguhnya 

Allah maha mengetahui lagi maha teliti.45 

 

M. Quraish Shihab, menafsirkan bahwasanya ayat diatas beralih kepada  

uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat tersebut tidak 

lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi 

kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan 

Hawa atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi, 

sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling 

bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

                                                             
45Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 755. 
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Mengenal. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, walau detak 

detik jantung dan niat seseorang.46  

Penggalan pertama dari ayat diatas sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan 

bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah swt. tidak ada 

perbedaan antara satu suku dan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan 

yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”. Karena itu, 

berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi 

Allah.47 

Kemudian 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. 

                                  

                           

 

                                                             
46M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 13 

(Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 261. 

47M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 13, h. 

264. 
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Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar 

kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.48 

 

M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa untuk memasuki agama (Islam) itu 

tidak ada paksaan, seseorang berhak untuk mengikuti setiap agama yang ia yakini, 

tetapi ketika seseorang sudah memilih Islam sebagai agamanya maka ia terikat 

dengan tuntutan-tuntutannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintah yang 

Allah tetapkan. Dalam beragama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan 

kedamaian di dalam agama, dan kedamaian tidak bisa didapatkan jika hati tidak 

damai, paksaan dalam beragama bisa menyebabkan jiwa seseorang tidak merasa 

damai, untuk itu di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam menganut agama (Islam). 

Karena telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat, maka dari itu keliru jiwa 

seseorang yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Itu sebabnya orang gila atau orang 

yang tidak mengetahui tuntutan agama tidak berdosa jika ia melanggar, tetapi jangan 

kita katakan saya tidak tahu tetapi mempunyai potensi untuk tahu, disini pun akan 

dituntut karena menyia-nyiakan potensi yang dimiliki.49 

Rangkaian firman Allah tersebut secara tersirat menyatakan bahwa Islam 

adalah agama yang menyerukan moderasi beragama, dalam pengertian penerimaan 

                                                             
48Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 13. 

49M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 1, h. 

551-553. 
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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 kerusakan.50Kedua 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.51  

Prinsip jalan tengah inilah yang mengimplikasikan sikap tawazun dan adalah 

(keadilan) sebagai sikap yang mengarah pada tasamuh atau toleransi dalam 

                                                             
50Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an dan Hadis”, Jurnal Al-Mu’ashirah 

18, no 1 (2021): h. 50-70.  

51Muhammad Rais, “Wasathiyah Islam antara Doktrin dan Praksis Sosial”, Jurnal Mimikri 6, 

no. 1 (2020): h. 74-95. 
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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 menyalahkan orang lain, karena hal tersebut merusak 

tatanan keseimbangan dan keharmonisan.52 

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.  

                                                             
52Kamrani Buseri, “Islam Wasathiyah dalam Perspektif Pendidikan”, Makalah yang 

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

Banjarmasin. 
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Konsepsi umat pertengahan ini merujuk 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. 

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 diantara 

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 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 
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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.53 Sosok Rasulullah 

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 kemanusiaan, seberbeda apapun 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. 

2. Indikator Moderasi Beragama 

Moderarasi beragama merupakan pemahaman agama yang mengambil jalan 

tengah untuk menggapai suatu keseimbangan, yakni tidak mengarah kekanan dan 

tidak mengarah kekiri. Pemahaman ini berupaya untuk membentuk kehidupan yang 

berimbang, saling menghargai terlebih lagi dalam menjalankan perintah Allah SWT. 

                                                             
53Craig Considine, Muhammad Sang Nabi Cinta (Bandung: Noura, 2018), h. 87. 
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Realitas kehidupan sekarang, banyak paham yang beredar dan berkembang pesat. 

Dari paham-paham tersebut mengespresikan suatu kedamaian, akan tetapi ada 

maksud terselubung yang ia tidak tampakkan, dengan cara ini banyak masyarakat 

akan mudah terpengaruh dengan paham tersebut. Adanya indikator moderasi 

beragama mampu mengarahkan kita untuk mengetahui atau menentukan, cara 

pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya 

yaitu ekstrem. Jadi ada 4 hal indikator moderasi beragama yang harus diketahui yaitu: 

a. Komitmen Kebangsaan  

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk 

melihat sejauh mana cara pandang sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak 

pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan 

penerimaan pancasila sebagai ideologi negara. Komitmen kebangsaan ini penting 

untuk dijadikan sebagai indikator beragama karna seperti yang sering disampaikan 

mentri agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam perspektif moderasi beragama, 

mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai 

warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah 

wujud pengamalan ajaran agama. 

b. Toleransi 

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak menggangu hak 

orang lain untuk berkeyakinan, mengespresikan keyakinanya, dan menyampaikan 

pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan hal yang kita yakini. Dengan 

demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, dan lembut dalam menerima 
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perbedaan. Sebagai suatu sikap dalam menerima suatu perbedaaan, toleransi 

merupakan pondasi penting, karena mampu mempertahankan pendapatnya dan 

menerima pendapat orang lain. Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah 

toleransi antar agama dan intraagama, melalui relasi antar agama, kita dapat melihat 

para pemeluk agama lain, kesedian berdialog, bekerja sama dan berinteraksi dengan 

pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi antar agama dapat digunakan untuk 

menyingkapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama 

tersebut. 

c. Anti Kekerasan atau Anti Radikalisme  

Radikalisme dalam konteks moderasi beragama dikenal sebagai suatu ideologi 

atau paham yang melakukan perubahan dengan cara kekerasan atas nama agama, baik 

dari segi pikiran, verbal, dan fisik. Sikap radikalisme ini merupakan sikap yang 

menginginkan suatu perubahan dalam tempo singkat dan drastis, serta bertentangan 

dengan sistem sosial yang berlaku dan menggunakan kekerasan untuk melakukan 

suatu perubahan, radikalisme ini melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai. 

d. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal 

Praktik atau perilaku agama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat 

digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah 

keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang 

moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya 

lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran 

agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap 
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tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama 

akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.54 Dalam realitas 

kehidupan masyarakat sekarang, perlu untuk memandang suatu masyarakat dengan 

melihat empat indikator diatas, guna menemukan atau menegetahui orang tersebut 

tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. 

B. Toleransi Sebagai Prinsip dalam Moderasi Beragama 

1. Pengertian Toleransi 

Toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “tolerance” yang berarti sikap 

membiarkan, mengakui, menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan.55 Dalam bahasa Arab menerjemahkan dengan “tasamuh” yang berarti 

memaafkan. Tasamuh berakar dari kata samhah yang memiliki memaafkan, 

berlapang dada, sebagaimana dijelaskan bangsawan Persia; Ibnu Faris dalam Mu’jam 

Maqayis Al-lughat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata 

samhah yang berarti memaafkan, berlapang dada.56 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, toleransi adalah sifat 

atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, 

                                                             
54Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 42-47. 

55Humaidy Abdussami dan Masnun Tahir, Islam dan Hubungan Antar Agama: Wawasan 

untuk Para Da’i  (Yogyakarta: LKis, 2003), h. 115. 

56Ahmad Syarif Yahya, Ngaji Toleransi (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), h. 2. 
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kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.57 

Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia 

atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur 

hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan 

menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat- 

syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.58 

Perez Zagorin, menjelaskan toleransi adalah terminologi berkembang dalam 

disiplin ilmu sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang 

melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak 

dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.59  

Maka dapat penulis simpulkan, toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku 

untuk dapat menghormati, memberikan kebebasan, dan memberikan kebenaran atas 

perbedaan orang lain. Toleransi juga mengandung konsensi. Konsensi itu sendiri 

adalah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan hati, dan bukan 

didasarkan pada hak. Bahkan toleransi dalam agama Islam juga memerintahkan 

manusia untuk menghargai perbedaan. Sehingga umat Islam dilarang memaki Tuhan-

tuhan yang disembah orang musyrik. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat 

Al-An’am/6: 108 sebagai berikut. 

                                                             
57W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 

1204. 

58Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju 

Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 22. 

59H. Bahri, Toleransi Beragama Mahasiswa (Jakarta: Maloho Abadi Press, 2010), h. 50. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 

Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu 

Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.60 

 

M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa ayat ini melarang memaki 

kepercayaan kaum musyrikin, karena makian tidak menghasilkan sesuatu 

menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, 

sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Sebaliknya dengan 

makian boleh jadi kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai 

pemenang, karena itu suara keras si pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas 

dilakukan oleh seorang, muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya.61 

Di sisi lain, makian dapat menimbulkan antipati terhadap yang menjaki, 

sehingga jika hal itu dilakukan oleh seorang muslim, maka yang dimaki akan 

semakin menjauh. Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain 

merupakan tuntunan agama, guna memelihara kesucian agama-agama, dan guna 

menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia 

                                                             
60Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 

61M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 4, h. 

242-245. 
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sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini 

merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial atau tingkat pengetahuannya, 

karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedang hati adalah sumber emosi. 

Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu 

dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilm iahnya, tetapi sangat sulit 

mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah terhidang 

kepadanya.62  

Jadi secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa sikap toleransi adalah 

kesiapan seseorang dalam bertindak untuk saling menghargai perbedaan, 

menghhormati perbedaan, dan membolehkan pendirian ataupun keyakinan yang 

bertentangan dengan pendirian kita. 

2. Toleransi Beragama Perspektif agama-agama 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk 

menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka 

menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang 

mengganggu atau memaksa baik orang lain maupun keluarga sekalipun.63 Toleransi 

antar umat beragama adalah sikap menghormati dan menghargai semua hal yang 

mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah serta ke-Tuhanan 

menurut ajaran agama yang diyakininya. Seperti yang tertuang dalam pembukaan 

                                                             
62 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 4, h. 

242-246-247. 

63Ahmad Azhar Basyir, Akidah Islam: Beragama Secara Dewasa (Yogyakarta: UII Press, 

2013), h. 23. 
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UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri- sendiri dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya”. Sehingga kita sebagai warga negara sudah 

sewajarnya saling menghormati antara hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi 

menjaga keutuhan Negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat 

beragama.64 

Menurut Muhammad Nur Hidayat toleransi beragama adalah sikap 

menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak 

mencampuri urusan peribadahan masing-masing.21 Hal ini juga senada dengan J. 

Cassanova yang menegaskan bahwa toleransi beragama adalah toleransi yang 

mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan 

akidah atau ketuhanan yang diyakininya.65 Seseorang harus diberikan kebebasan 

untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya masing-masing serta 

memberikan penghormatan atas ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya. 

Sedangkan Said Aqil Husin juga berpendapat bahwa toleransi beragama yaitu 

pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang menjadi 

keyakinan dan menjalankan ibadahnya.66 Oleh karena itu toleransi beragama 

menumbuhkan kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab kepada 

                                                             
64Nur Cholish Majid dkk, Passing Over Melintasi Batasan Agama (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), h. 138. 

65Muhammad Nur Hidayat, Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama (Kediri: Nasyrul’ilmi, 

2014), h. 125-126. 

66Said Aqil Husin Al-Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 

h. 17. 
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masyarakat. Sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas dan meminimalisir egoistis 

golongan. Pemahaman tentang toleransi tidak dapat berdiri sendiri, karena terkait erat 

dengan suatu realitas lain yang merupakan penyebab langsung dari lahirnya toleransi, 

yaitu pluralisme.24 Menghadapi dunia yang semakin plural, yang kita butuhkan bukan 

bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralitas, tetapi bagaimana cara kita untuk 

menyikapi pluralitas itu. 

a. Toleransi Beragama dalam Perspektif Islam 

Toleransi dalam bahasa arab yaitu tasamuh yang berarti mengijinkan, saling 

memudahkan. Sedangkan toleransi beragama itu sendiri adalah sikap lapang dada 

untuk menghormati dan menghargai terhadap pemeluk agama lain untuk meyakini 

dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Tetapi 

kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul haq bil bathil 

(mencampuradukan antara hak dan bathil) yaitu suatu sikap yang dilarang terhadap 

umat muslim. Seperti halnya mengikuti dan mengurusi agama atau keyakinan yang 

lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun 1-6 sebagai berikut: 

                                     

                              

Terjemahnya: 

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 

2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 
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6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."67 

 

Menurut M. Quraish Shihab,68 dalam ayat diatas sudah jelas kita 

diperintahkan untuk menghormati agama lain. Akan tetapi tidak untuk mengurusi 

agama atau keyakinan orang lain apalagi mencaci maki Tuhan mereka. Prinsip 

toleransi antar umat beragama dalam prespektif Islam adalah “lakum dinukum wa 

liyadin” untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ketika kita sudah meyakini 

bahwa hidayah atau petunjuk merupakam hak mutlak milik Allah SWT, maka dengan 

sendirinya kita tidak akan memaksakan kehendak orang lain dalam beragama. Namun 

demikian, kita juga diwajibkan untuk berdakwah menyeru kepada kebaikan yang 

berada pada garis-garis yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian dalam hadis 

Nabi SAW menjelaskan bahwa agama yang dicintai yaitu yang lurus dan toleran. 

ن يف يَّة  السَّمْح ة  إ ل ى اللَّه  ق ال   ن  أ ح بُّ ع ن  ابْن  ع بَّاسٍ ق ال  ق يل  ل ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  أ يُّ الْأ دْي ا الْح   
 

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama 

manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "al-

Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran).69 

 

Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata: 

“Hadis ini di riwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab Iman, Bab Agama itu Mudah” di 

dalam sahihnya secara mu'allaq dengan tidak menyebutkan sanadnya karena tidak 

termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam al-Bukhari, akan 

                                                             
67Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 430. 

68M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 15, h. 

575-580. 

69Ibnu Hajar al’Asqalani, Fath al-Bari Sarh Shahih al-Bukhari, Jilid 1 (Lebanon: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 94. 
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tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam al-Adâb al-Mufrad yang 

diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn ‘Abbas dengan sanad yang hasan. Sementara 

Syekh Nasiruddin al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang 

kedudukannya adalah hasan lighairih.” 

b. Toleransi Beragama dalam Perspektif Kristen Katolik 

Ajaran Katolik juga mengajarkan umatnya untuk hidup toleransi. Dalam 

ajaran Katolik terdapat konsep mengenai ajaran toleransi yang tercantum dalam 

deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap gereja terhadap agama-agama lain. Hal ini 

didasarkan pada kisah para rasul 17:26 sebagai berikut: 

“Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia 

untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim 

bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka”.70 

 

Muslich dan Qohar Adnan,71 mengatakan bahwa di zaman kita ini, dimana 

bangsa, manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi 

kokoh, gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan 

agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di 

antara manusia dan juga diantara bangsa, maka dalam deklarasi ini gereja 

mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang 

menarik mereka hidup berkawan”. 

                                                             
70Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1999), h. 107. 

71Muslich, dan Qohar Adnan, Nilai Universal Agama-agama di Indonesia (Yogyakarta: 

Kaukaba , 2013), h. 285-286 
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Oleh karena itu, pada dasarnya manusia tidak boleh membeda-bedakan suku, 

ras, golongan, dan agama. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat 

dianjurkan agar kehidupan menjadi rukun dan harmonis. 

c. Toleransi Beragama dalam Perspektif Kristen Protestan 

Dalam ajaran Kristen Protestan, kita dianjurkan untuk hidup rukun, damai, 

dan harmonis dalam sesama umat manusia. Kristen beranggapan aspek toleransi antar 

umat beragama dapat diwujudkan melalui hukum kasih yang merupakan pedoman 

hidup yang terdapat dalam Al-Kitab. Dasar kerukunan menurut agama Kristen 

Protestan didasarkan padaa Injil Matius 22:37- 39. 

“(37) Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengansegenap akal budimu. (38) 

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. (39) Dan hukum yang kedua, 

yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri”.72 

 

John Cirvan,73 memberikan penafsiran bahwa manusia harus saling mengasihi 

sesamanya ini merupakan salah satu dari hukum yang terutama diajarkan Yesus. Jika 

kita bicara tentang mengasihi sesama tentu saja mudah bila kita mengasihi orang 

yang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita dan banyak membantu kita. 

Namun bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita ? Pada ayat di atas tidak 

disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja, namun kasihilah sesama manusia 

apapun agamanya, apapun sukunya, ras, budaya, baik ataupun tidak kelakuannya. 

                                                             
72Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1999), h. 120. 

73John Kirvan, Bebaskan Hatimu: 30 Hari Bersama Mahaguru Spiritual Fransiskus dari 

Sales, terj. Lucia Andriani, Cet-1 (Jakarta: Obor, 2012), h. 58. 
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Mengapa kita perlu saling mengasihi? karena Allah adalah kasih adanya, dan sudah 

sepantasnya kita sebagai Anak Tuhan pula memiliki kasih terhadap sesama. Hukum 

Kasih tersebut merupakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Menurut 

agama Kristen, Kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan mat 

kristiani. 

d. Toleransi Beragama dalam Perspektif Hindu 

Dalam ajaran Hindu juga diajarkan mengenai toleransi. Pandangan agama 

Hindu untuk mencapai kerukunan umat beragama, manusia itu sendiri harus 

mempunyai dasar hidup. Dasar hidup ajaran Hindu terdapat Catur Purusa Artha, yang 

mencakup Dharma, Artha, Kama, dan Mokhsa. Dharma merupakan seseorang yang 

dapat mencapai kesempurnaan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan 

masyarakat. Sedangkan Artha, berarti kekayaan yang dapat memberikan kepuasan 

hidupyang didasarkan pada Dharma. Kama yang berarti kenikmatan dan kepuasan 

pun harus diperoleh berdasarkan Dharma. Sedangkan Moksha merupakan tujuan 

akhir dari agama hindu yang berarti kebahagiaan abadi yang selalu dicari sampai 

berhasil. Upaya dalam mencari Moksha juga harus berdasarkan Dharma. Keempat 

dasar inilah yang merupakan dasar untuk terbinanya kerukunan umat agama. 

Keempat dasar tersebut dapat menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati 

perbedaan umat beragama lain. Tidak saling mencurigai dan tidak saling 

menyalahkan.74 

                                                             
74Achmad Zainul Arifin, “Toleransi dalam Agama Hindu: Aplikasi Ajaran dan Praktiknya di 

Pura Jala Siddhi Amertha Sidoarjo”, Junal Studi Agama 2, no. 2 (2019): h. 71-92. 
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Toleransi beragama dalam agama Hindu bukan berarti seseorang bebas 

berganti agama setiap saat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai 

bentuk pengakuan agama lain untuk saling menghormati agar terciptanya bangsa 

yang rukun dan harmonis. 

e. Toleransi Beragama dalam Perspektif Budha 

Dalam ajaran agama Budha juga menjunjung tinngi nilai-nilai toleransi. 

Pandangan agama Budha dalam mencapai kerukunan hidup umat beragama dapat 

dicapai dengan 4 jalan kebenaran sebagai berikut: 1) Dukha, yang merupakan hidup 

adalah suatu penderitaan. 2) Samudaya, Penderitaan yang disebabkan keinginan yang 

rendah. 3) Apabila keinginan rendah dapat dihilangkan, maka penderitaan akan 

berakhir. 4) Jalan untuk menghilangkan keinginan rendah ialah dengan melaksanakan 

jalan utama, yaitu: kepercayaan yang benar, niat atau pikiran yang benar, ucapan 

yang benar, perbuatan yang benar, kesadaran yang benar, mata pencaharian yang 

benar, daya upaya yang benar, dan semedhi yang benar.75 

Dalam pengajaran Budha Gautama dengan manusia telah dilaksanakan 

dasar:76 

1) Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditembus pikiran 

manusia. 

                                                             
75Muhammad Burhanuddin, “Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Tri 

Darma”, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2014): h. 1–14. 

76Prihadi Dwi Hatmono, “Penanaman Konsep Bhinekha Tunggal Ika Tanhana Darma 

Mangrwa untuk Menjaga Toleransi Beragama di Dusun Sodong Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo”, Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan 7, no. 1 (2020): h. 39-53. 
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2) Metta yang berarti belas kasih sesama makhluk, Belas kasih terhadap 

makhluk hendaknya seperti belas kasih seorang ibu terhadap putranya yang 

tunggal. 

3) Karunia, Kasih saying terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk selalu 

meringankan penderitaan orang lain. 

4) Mudita, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa iri 

hati. 

5) Karma, hukum sebab akibat 

3. Prinsip-prinsip Toleransi Beragama 

Dalam melaksanakan sikap toleransi antar umat beragama perlu adanya 

prinsip agar mencapai ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam bermasyarakat. 

Berikut ini adalah prinsip dalam  toleransi beragama: 

a. Kebebasan Memilih Agama 

Dalam agama-agama Samawi menyimpulkan bahwa agama itu sendiri sebuah 

pengakuan terhadap adanya Tuhan dan sebagai wadah penyerahan diri kepada-Nya.77 

Dalam ajaran agama, seorang umat diwajibkan untuk mengenal Tuhan-Nya. Bukan 

hanya mengenali Tuhan-Nya, dalam ajaran agama juga menjadikan seseorang sadar 

akan kekurangan dan kelebihannya, karena terbatasnya akal manusia. Maka dari itu, 

setiap manusia wajib harus memilih salah satu agama yang paling ia yakini, agar 

tidak salah dalam menjalani kehidupannya. 

                                                             
77Muslich, dan Qohar Adnan, Nilai Universal Agama-agama di Indonesia (Yogyakarta: 

Kaukaba Dipantara, 2013), h. 275. 
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Di Indonesia peraturan mengenai bebas beragama telah diatur pada pasal 29 

Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Pada pasal 1 berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa" Maka dari itu menjadikan Negara Indonesia memiliki bermacam- 

macam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Pada pasal 2 berbunyi "Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dari ayat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk memilih 

agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun 

dan berhak menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. 

Muhammad Nur Hidayat menjelaskan bahwa kebebasan dalam konteks ke-

Indonesiaan adalah pilihan hidup memilih keyakinan tanpa paksaan dan semua 

mendapat perlakuan sama di mata Undang-undang dan kebebasan tersebut juga 

merupakan bagian dari butir ketetapan yang jelas-jelas dilindungi Undang- undang 

Negara.78 Dengan adanya perbedaan agama dan sikap toleransi antar umat beragama 

menimbulkan rasa kebebasan untuk setiap masyarakat dalam memilih ajaram agama 

serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. 

b. Rasa Persaudaraan 

Sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam sila 

tersebut memiliki nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh toleransi beragama. 

Dimana setiap penduduk memiliki hak untuk memilih agama yang diyakininya, 

                                                             
78Muhammad Nur Hidayat, Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama, h. 116. 
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memberikan kebebasan kepada setiap penduduk untuk menjalankan peribadatan 

sesuai ajaran agama yang dianutnya, serta tidak memaksakan kehendak untuk 

memilih agama kepada orang lain.79 Semua hal tersebut dapat terjadi jika di dalam 

diri setiap orang memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Rasa persaudaraan satu sama 

lain sangat penting kaitannya dengan perbedaan agama. Jika rasa persaudaraan satu 

sama lain tinggi, maka akan timbul rasa saling menerima dan menghargai terhadap 

perbedaan agama yang dianut. Kepercayaan terhadap Tuhan tidak ada artinya jika 

tidak ada rasa persaudaraan antar manusia. Karena Tuhan pasti menyuruh umatnya 

untuk hidup damai dan rukun. 

c. Menerima Perbedaan 

Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak perbedaan antara setiap orang. 

Mulai dari perbedaan jenis kelamin, kesenjangan sosial ekonomi, agama yang dianut 

dan lain sebagainya . Dari perbedaan tersebut dapat memicu konflik sosial, sehingga 

diharapkan agar setiap orang dapat menerima dan menghargai terhadap perbedaan 

yang ada. Agar timbul rasa nyaman, aman dan tentram bagi setiap orang walaupun 

dalam keadaan yang berbeda-beda pada setiap orang. Agar tidak terjadi konflik maka 

perlu adanya sikap memahami rasa demokrasi dalam diri seseorang.  

 

 

 

                                                             
79J. Casanova, Public Religions In The Modern World (Chicago: Chicago University Press, 

2008), h. 87. 
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4. Hal-hal yang Mempengaruhi Sikap Toleransi Beragama 

Faktor yang mempengaruhi toleransi pada diri seseorang merupakan hasil dari 

interaksi faktor yang mempunyai arah yang sama, yang secara garis besar dapat 

digolongkan kedalam tiga faktor utama, yaitu:  

a. Awal kehidupan 

Orang-orang toleran yang dilahirkan dan dibesarkan dengan atmosfir yang 

positif. Mereka merasa diterima, dicintai oleh keluarganya terlepas apapun yang 

mereka lakukan. Mereka dibesarkan dalam suasana yang penuh perlindungan bukan 

dengan penuh ancaman. Mereka mempunyai sikap yang lugas dalamberagama 

dengan orang tuanya. Mereka biasa menanganinya secara memuaskan tanpa harus 

tertekan ataupun mereka menjadi pencari kesalahan orang lain. Keluwesan mental 

terbaik pada orang toleran adalah tampil pada penolakannya terhadap logika dua sisi 

(abu-abu). 

b. Pendidikan 

Toleransi adalah tanda intelegen, sementara over kategorisasi proyeksi, salah 

penempatan adalah tanda kebodohan. Meskipun begitu masih dipertanyakan apakah 

pendidikan tinggi secara otomatis membuat orang menjadi toleran. Pendidikan yang 

tinggi mengurangi perasaan tidak aman dan kecemasan pada seseorang. Pendidikan 

membuat seseorang melihat keadaannya masyarakatnya sebagai suatu keseluruhan 

dan memandang bahwa kemakmuran suatu kelompok berkaitan dengan seluruh 

kelompok yang ada. 
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c. Kemampuan Empati 

Kemampuan empati atau the ability to size up people atau disebut sebagai 

intelegensi sosial atau kepekaan sosial. Orang yang toleran lebih akurat dalam 

menentukan kepribadian orang lain, mereka memiliki kemampuan menempatkan diri 

pada orang lain. Mereka peka terhadap prasangka pemikiran orang lain.80 

Syekh Yusuf al-Qardhawi,81 menyebutkan bahwa faktor yang melahirkan 

sikap toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-

muslim ada empat, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaan dan 

kesukuannya. Kemuliaan ini mengimplikasikan hak untuk dihormati. 

2) Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan 

merupakan realitas (ontologis) yang dikehendaki Allah SWT yang 

telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. 

3) Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang 

kafir atau menghukum kesesatan orang sesat. Allah SWT yang mengadili 

mereka di hari perhitungan kelak. 

4) Keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan 

mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada musyrik. Begitupun 

Allah mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. 
                                                             

80Syekh Salim bin led Al-Hilali, Toleransi Islam dalam Padangan Al-Qur’an dan As Sunnah, 

terj. Abu Abdullah Mohammad Afifuddin As-Sidawi (Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.). 

h.30 

81Yusuf Qaradhawi, Ghairu al-Muslimin Fi al-Mujtama’i al-Islâmi (Kairo: Maktabah 

Wahbah, 1992), h. 11-12. 
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Toleransi beragama menurut M. Quraish Shihab,82 dalam tafsir Al-Misbah 

mengemukakan bahwa faktor yang mendukung adanya toleransi beragama adalah 

sebagai berikut: 

1) Keyakinan terhadap perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan 

merupakan suatu realitas yang dikehendaki Allah swt. yang telah memberikan 

kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Allah hendak menguji manusia 

dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan bertindak sesuai dengan 

akal yang dianugerahkan oleh Allah. Seperti dalam kisah Nabi Yunus yang 

awalnya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini akhirnya mereka 

sadar dan beriman atas kehendak mereka sendiri pula. 

2) Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengadili orang kafir, atau 

menghukumi kesesatan orang sesat. Allah lah yang akan mengadili mereka 

dihari perhitungan nanti. Kebenaran adalah wahyu yang datang dari Allah, 

barang siapa yang beriman kepada Allah maka keuntungan dan manfaatnya 

akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menolak pesan-

pesan Allah, maka dia sendirilah yang akan merugi dan celaka dengan 

perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri. 

3) Berlaku adil dan mengajak untuk berbudi pekerti mulia meskipun 

kepada orang musyrik. Allah tidak melarang umat-Nya untuk 

berbuat baik dalam bentuk apapun kepada umat agama lain. Allah 
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tidak melarang umat-Nya berbuat kebajikan selama mereka tidak memerangi, 

atau mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. Allah juga 

memperbolehkan umat-Nya untuk saling tolong-menolong dengan orang yang 

tidak menghambat atau menghalangi umat Islam untuk beribadah. 

Faktor penghambat adanya toleransi beragama adalah sebagai berikut:83 

1) Adanya klaim kebenaran dari penganut suatu keyakinan yang saling 

menyalahkan kemudian memicu perselisihan antar umat beragama. Padahal 

surga dan neraka adalah hak prerogati Allah yang harus diakui. Allah 

memerintahkan umat-Nya untuk hidup rukun dan damai dengan umat agama 

lain tanpa mengorbankan ajaran agama yang diyakini. Dan menyerahkan 

kepada Allah tentang penentuan akhir, siapa yang mendapatkan anugrah 

kedamaian surga dan siapa yang takut dan bersedih. 

2) Adanya sikap kurang terbuka yang akhirnya tidak saling mengenal satu sama 

lain, padahal dengan saling mengenal kemudian akan timbul peluang untuk 

saling memberi manfaat. Perkenalan dibutuhkan untuk saling mendapat 

pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada 

Allah swt. yang dapaberdampak baik pada kedamaian dan kesejahteraan hidup 

duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. 

3) Adanya sikap saling mencela sembahan-sembahan agama lain yang kemudian 

dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Larangan memaki tuhan-
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tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntunan agama, guna 

memelihara kesucian agamaagama, dan menciptakan rasa aman dan hubungan 

harmonis antar umat beragama. Memaki agama lain sama halnya dengan 

pelecehan agama yang melampaui batas serta dapat mengundang permusuhan. 

Beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang diduga 

mempengaruhi sikap toleransi tersebut diantaranya adalah faktor intern, yaitu faktor 

yang terdapat dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor ekstern, yaitu faktor yang 

terdapat dari luar pribadi siswa.  

C. Kalosara Sebagai Kearifan Lokal Perekat Toleransi Beragama 

Kalo Sara adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral 

dalam kehidupan Suku Tolaki. Kalo Sara atau biasa disebut juga dengan kalo 

merupakan sebuah simbol hukum adat pada kebudayaan Tolaki di Sulawesi 

Tenggara. Kalo Sara digunakan upacara perkawinan adat, pelantikan raja-raja, 

penyambutan tamu agung, upacara perdamaian suatu konflik, sebagai alat untuk 

menyampaikan suatu pendapat, dan undangan pesta keluarga.84 

1. Pengertian Kalosara 

Secara fisik, Kalo Sara ini diwujudkan dengan seutas rotan berbentuk 

lingkaran yang kedua ujungnya disimpul lalu diletakkan di atas selembar anyaman 

kain berbentuk bujur sangkar. Tradisi yang tetap lestari ini biasa digelar dalam 

menyelesaikan suatu pertikaian atau perselisihan dalam kehidupan masyarakat Suku 
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Tolaki yang saat ini tersebar di Wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, 

Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. 

Kalo atau Kalo Sara adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran yang 

terbuat dari tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah 

jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul atau diikat, dimana dua ujung dari 

rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunya 

dibiarkan mencuat keluar. Tiga ujung rotan, dimana yang dua tersembunyi dalam 

simpul dan ujung yang satunya dibiarkan mencuat keluar memiliki makna bahwa jika 

dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak 

boleh dibeberkan kepada umum atau orang banyak, sehingga pada Orang Tolaki 

terdapat kata-kata bijak: Kenota Kaduki Osara Mokonggadu’i, Toono Meohai 

Mokonggoa’i, Pamarenda Mokombono’i. Arti bila dalam menjalankan sesuatu adat 

terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang akan 

mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi 

dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat 

orang Tolaki.85 

Lilitan tiga utas rotan mempunyai makna sebagai kesatuan dari stratifikasi 

sosial orang Tolaki yang terdiri dari Anakia (bangsawan), Towonua (penduduk asli 

atau pemilik negeri) yang juga bisa disebut Toono Mo Tuo (orang-orang yang 

dituakan) atau toono dadio (penduduk atau orang kebanyakan), dan O Ata (budak) 
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Selain itu, tiga lilitan rotan juga memiliki makna sebagai satuan dari keluarga, yakni 

bapak, ibu, dan anak sebagai unit terkecil jika digabungkan atas beberapa keluarga 

akan membentuk suatu masyarakat. 86 

Stratifikasi sosial tersebut mempengaruhi ukuran kalo sara yang 

dipergunakan, yaitu: 1) Kalo Sara dengan ukuran lingkaran yang dapat masuk dalam 

tubuh manusia dewasa diperuntukkan untuk urusan golongan bangsawan. 2) Kalo 

Sara dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada bahu manusia diperuntukkan untuk 

urusan-urusan golongan Toono Motuo yani para pemangku adat. 3) Kalo Sara 

dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada kepala atau lutut manusia dewasa 

diperuntukkan untuk urusan-urusan golongan Toono Dadio atau orang kebanyakan. 

Meskipun begitu, stratifikasi sosial yang disebutkan sebelumnya merupakan 

stratifikasi sosial lama, karena terdapat perubahan dalam kebudayaan Orang Tolaki, 

terutama karena saat ini tidak dikenal lagi golongan O Ata atau budak.87 

Terkait dengan pergeseran stratifikasi tersebut, maka ukuran Kalo Sara yang 

dipakai juga mengalami perubahan. Jika dahulu Orang Tolaki mengenal tiga jenis 

Kalo, yang penggunaannya diperuntukkan untuk tiga status sosial, maka saat ini 

Orang Tolaki hanya mengenal dua ukuran Kalo Sara sesuai peruntukannya, yaitu: 1. 

Kalo Sara dengan diameter 45 cm yang diperuntukkan untuk golongan anakia dan 

jabatan Bupati ke atas (Bupati, Gubernur, dan seterusnya) 2. Kalo Sara dengan 
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diameter 40 cm yang diperuntukkan bagi golongan toono motuo (orang-orang yang 

dituakan) toono dadio (penduduk atau masyarakat kebanyakan).  

Pandangan dalam masyarakat Tolaki di Konawe/Mekongga terhadap 

keberadaan Kalo Sara tersebut, terungkap dalam suatu  motto filosofis yang berbunyi 

sebagai berikut; Inae Konosara Ieto Pinesara, Ina Lia sara Ieto Pinekasara, Artinya; 

Barang siapa yang mentaati/menjunjung tinggi hukum (adat) akan diperlakukan 

dengan baik/adil, barang siapa yang melanggar hukum (adat) akan diberi ganjaran 

atau hukuman. Meskipun Kalo Sara terbilang usianya seumur dengan kehadiran 

Kerajaan Konawe di Kendari dan Mekongga di Kolaka, namun sebagai suatu hasil 

produk nenek moyang mereka, sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan 

dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.88 

Bahkan berdasarkan hasil penelitian Tarimana beberapa tahun lalu, 

menunjukkan bahwa ada sekitar 86% dari 384 orang responden, yang menilai Kalo 

Sara itu masih sangat berperanan sebagai lambang integrasi dan solidaritas 

masyarakat Tolaki. Kalaupun terjadi adanya perubahan Kalo Sara tersebut, maka 

tidaklah terlalu signifikan dalam penggunaannya. 

2. Unsur-unsur Kalosara 

Kalosara adalah simbol tertinggi dalam masyarakat Konawe Selatan, sejak 

dahulu hingga saat ini tetap digunakan oleh masyarakat Tolaki, dahulu Kalosara 

digunakan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham antara 
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kelompok masyarakat dalam soal politik, dan seiring perkembangan zaman oleh para 

keturunan raja, Kalosara tidak hanya digunakan sebagai alat perdamaian tetapi telah 

mengalami perluasan fungsi sebagai alat dalam upacara pelantikan raja dan alat 

komunikasi antara raja dengan rakyat.89  

Kemudian oleh tokoh masyarakat, Kalosara diperlakukan sebagai alat 

komunikasi antara satu golongan dengan golongan lain, antara satu keluarga dengan 

keluarga lain dan individu dengan individu lainnya, hingga kegunaan Kalosara 

sampai pada unsur-unsur perdukunan dimana oleh para dukun pertanian dan dukun 

penyakit dalam melakukan prakteknya menggunakan Kalosara dan akhirnya 

Kalosara terus mengalami perluasan makna hingga digunakan dibidang teknologi, 

keagamaan, dan kesenian. Dalam wujud Kalosara terdapat tiga komponen utama 

sebagai perangkatnya yaitu: 

a. Lingkaran Rotan  

Digunakannya rotan sebagai bahan Kalosara, mempunyai makna pelambang, 

yakni memperingatkan kepada seseorang agar didalam hidupnya selalu berguna, baik 

bagi kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Manusia 

harus hidup rukun dan bekerja sama dengan orang lain, tolong menolong, terjalin 

suatu persekutuan hidup yang damai dan tenteram, terhindar dari perselisihan. 

Lingkaran yang berbahan rotan kecil bulat berwarna krem tua yang dipilin, rotan 

yang melingkar berjumlah tiga dengan simpul kait mengkait dalam satu ikatan simpul 
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dengan satu ikatan kedua ujung rotan berbentuk seperti dasi kupu kupu. Lingkaran 

memiliki makna sebagai pencerminan jiwa persatuan dan kesatuan dari 3 unsur dalam 

sebuah keluarga inti yaitu:  

1) Lilitan pertama ialah unsur pemimpin  

2) Lilitan kedua ialah unsur pelaksana atau penyelenggara kekuasaan (ibu). 

3) Lilitan ketiga ialah unsur kedaulatan rakyat (anak).90 

Bentuk lingkaran (bulatan) bersimpul tunggal, artinya bahwa dalam suatu 

keluarga harus berusaha terus menerus menciptakan suatu kesatuan yang mempunyai 

tekad bulat membina persatuan dan kesatuan dalam kekeluargaan, serta taat dan patuh 

kepada pimpinan. 

b. Kain Putih  

Alas Kalosara dari sehelai kain berwarna putih segi empat sama sisi, memiliki 

makna sebagai simbol kejujuran, kesucian, keadilan, ketulus-ikhlasan hati dan 

kebenaran. Di dalam makna tersebut tergambar jiwa religius yang menyemangati 

kehidupan masyarakat Tolaki. Penggunaan kalo bersama dengan sehelai kain putih 

sebagai alas Kain putih merupakan simbol adat dalam kehidupan berumah tangga 

sebagai media pengikat hubungan keluarga inti secara timbal-balik. 

Dalam bahasa Tolaki, istilah adat disebut o sara. Simbol adat Tolaki ialah 

Kalosara. Falsafah hukum Tolaki mengungkapkan “inae kosara ie pinesara, inae lia 

sara ke pinekasara” artinya siapa yang tahu adat ialah yang dihormati, siapa yang 
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melanggar adat ia pasti dikasari. Falsafah ini lebih menegaskan lagi, bahwa siapa 

yang melawan ketentuan adat, menolak atau tidak menghargai Kalosara, ia patut 

dihukum berat yaitu diusir meninggalkan wilayah adat untuk selama-lamanya.91 

c. Talam Anyaman  

Alas bawah Kalosara, yang disebut juga siwole (talam anyam) yaitu wadah 

berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman daun palem hutan atau daun pohon 

kelapa yang melambangkan unsur kesucian terhadap air dan sumber mata angin 

sebagai lambang kehidupan kepada setiap manusia, memiliki simbol sebagai 

pencerminan dari jiwa kerakyatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum bagi 

seluruh warga masyarakat Tolaki. Wadah dimaksud adalah tanah Konawe (Kerajaan 

Konawe), negeri leluhur orang Tolaki. Ia juga merupakan simbolisasi dari rumah 

tangga itu sendiri, dimana manusia hidup dan berjuang.92 

3. Peran dan Fungsi Kalosara 

Kalosara memiliki empat fungsi antara lain: 

a. Kalo sebagai ide dalam kebudayaan dan sebagai kenyataan dalam kehidupan etnik 

Tolaki. 

b. kalo sebagai fokus dan pengintegrasi unsur-unsur kebudayaan Tolaki. 

c.  kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam 

kehidupan etnik Tolaki. 
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d. kalo sebagai pemersatu untuk pertentangan-pertentangan konseptual dan sosial 

dalam kebudayaan dan kehidupan etnik Tolaki.93 

Kalo Sebagai Ide Dalam Kebudayaan dan Sebagai Kenyataan dalam 

Kehidupan Etnik Tolaki, bahwa wujud ideal dari suatu kebudayaan adalah salah satu 

dari tiga wujud kebudayaan. Dua wujud lainnya adalah wujud kelakuan dan wujud 

fisik. Wujud ideal dari suatu kebudayaan adalah adat, atau lebih lengkapnya disebut 

adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat 

dibagi dalam empat tingkatan antara lain. tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, 

tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus. Maka kalo dalam tinjauan sebagai adat 

memiliki empat tingkatan antara lain sebagai berikut.  

Pada tingkat nilai budaya, kalo merupakan sistem nilai budaya yang berfungsi 

mewujudkan ide-ide dan mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai bagi masyarakat 

Tolaki dalam hidupannya dikenal dengan sebutan medulu mepoko’aso (persatuan dan 

kesatuan), ate pute penao moroha (kesucian dan keadilan), dan morini mbu’mbundi 

monapa mbu’undawaro (kemakmuran dan kesejahteraan). Ide medulu mepoko’aso 

(persatuan dan kesatuan) diwujudkan dalam apa yang disebut mete’alo-alo 

(bantumembantu) antara keluarga inti atau antara kerabat luas dengan kerabat luas 

dalam hal mendirikan rumah, sumbangan berupa makanan dan minuman, pada acara-

acara, terutama dalam acara perkawinan, dan acara kematian.94 
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Ide Ate Pute Penao Moroha (kesucian dan keadilan) diwijudkan dalam 

rangkaian aktifitas lingkaran hidup seseorang, seperti permandian bayi pertama, 

pemotongan rambut bayi, penyunatan, pembayatan calon pengantin, mandi masal 

untuk memasuki bulan puasa, dan permandian mayat. Sedangkan ide keadilan 

diwujudkan dalam pengambilan keputusan terhadap pembagian warisan kepada anak-

anak yang dilakukan orang tua dalam pengambilan keputusan peradilan adat yang 

dilakukan oleh hakim adat. Ide morini mbu’mbundi (kemakmuran) diwujudkan dalam 

usaha mereka untuk merealisasikan dengan apa yang disebut mondaweako (jutaan 

ikat padi), tepohiu o’epe (bertebaran bidang kebun sagu).  

Sejalan dengan itu, Melamba,95 menyatakan bahwa tanaman sagu memiliki 

kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Tolaki karena pada masa 

lalu dijadikan sebagai harta warisan (hapo-hapo/tiari) dan sebagai simbol bagi 

kesejahteraan masyarakat Tolaki, kiniku banggona (kerbau berombongan), lua-luano 

wawo raha (kebun kelapa yang luas). Monapa Mbu’undawaro (Kesejahteraan) 

diwujudkan dengan apa yang disebut mombekapona pona’ako (saling hormat 

menghormati), mombekamei-meiri’ako (saling kasih mengasihi), ndudu karandu 

(suasana ketenangan batin yang diliputi dengan alunan bunyi gong yang merdu di 

tengah malam), dan tumotapa rarai (suasana kegembiraan yang diliputi dengan suara 

hura-hura, tawa dan tepuk tangan yang meriah). 

                                                             
95Basrin Melamba, Tolaki: Sejarah, Identitas, dan Kebudayaan (Yogyakarta: Lukita, 2013), h. 

236. 



62 
 

 

Pada tingkat norma-norma, kalo merupakan nilai-nilai budaya yang berfungsi 

mengaitkan peranan-peranan tertentu dari orang Tolaki dalam masyarakatnya. Kalo 

berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku masyarakat Tolaki dalam kehidupannya 

baik dalam kehidupan keluarga, sosial, politik, dan keagamaan. Pada tingkat sistem 

hukum, kalo merupakan hukum adat orang Tolaki yang berfungsi mengatur 

bermacam-macam sektor kehidupan orang Tolaki. Kalo sebagai hukum adat tampak 

pada gejala dimana kalo berfungsi sebagai alat komunikasi antar keluarga, antar 

golongan, bahkan sebagai alat yang dipakai dalam penyelenggaraan perkawinan, juga 

dipakai untuk menyumpa seorang raja, selain itu digunakan dalam upacara tolak bala 

dan meminta berkah. Penggunaan kalo dalam beberapa sektor kehidupan orang 

Tolaki tersebut merupakan ketentuan-ketentuan hukum adat yang harus ditaati. 

Pelanggaran terhadap segala aturan adat akan mendapatkan sanksi baik berupa sanksi 

batin maupun sanksi fisik.96 

Pada tingkat aturan khusus, kalo merupakan aturan-aturan khusus yang 

mengatur aktifitas-aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam 

kehidupan masyarakat Tolaki. Kalo sebagai aturanaturan khusus tertuang dalam apa 

yang disebut merou (aturan khusus dalam berbahasa yang menunjukan sopan santun), 

atora (aturan khusus dalam komunikasi sosial), o wua (aturan khusus dalam bercocok 

tanam pada umumnya), o lawi (aturan khusus dalam bercocok tanam padi 
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khususnya), o sapa (aturan khusus dalam berburu, beternak, dan menangkap ikan), 

dan mepori (aturan khusus dalam membuat dan memakai peralatan). 

Kalo sebagai fokus dan pengintegrasi unsur-unsur kebudayaan Tolaki bahwa 

kalo ada hubungannya dengan bahasa sebagai lambang komunikasi, demikian dengan 

unsur-unsur ekonomi melalui fungsi kalo sebagai penjaga tanaman dan pusat ladang 

padi, dan melalui makna simbolik kalo sebagai asas ditribusi barang-barang ekonomi. 

Kalo juga ada hubungannya dengan sistem teknologi melalui bentuknya sebagai 

model dari teknik mengikat dan bentuk alat-peralatan, demikian juga ada 

hubungannya dengan organisasi sosial melalui makna simboliknya sebagai asas 

organisasi tradisional, asas organisasi kerajaan, dan sebagai asas politik dan 

pemerintahan.97 

Makna simbolik dari unsur-unsur upacara terintegrasi didalam makna 

simbolik dari kalo. Ide medulu mepoko’aso (persatuan dan kesatuan) tercermin di 

dalam makna simbolik dari lingkaran rotan, demikian juga ide-ide ate pute penao 

moroha (keikhlasan dan kesucian) tercermin didalam makna simbolik dari kain putih, 

dan ideide kemakmuran dan kesejahteraan tercermin didalam makna simbolik dari 

wadah anyaman dimana lingkaran rotan diletahkan. 

Dengan peranan kalo dalam fungsinya sebagai pengintegrasi unsurunsur 

kebudayaan Tolaki, baik dalam hungannya dengan beberapa sub unsur dari tiap unsur 

kebudayaan Tolaki maupun fungsinya sebagai unsur utama dalam upacara, maka kalo 
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sangat erat kaitannya dengan aktifitas orang Tolaki dalam memenuhi dan memuaskan 

banyak kebutuhan dasar.98 

Kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral 

orang Tolaki, menggunakan ajaran-ajaran kalo sebagai pedoman hidup, hal tersebut 

tampak dalam usaha memulihkan suasana kelaparan karena panen tidak jadi, suasana 

kecelakaan karena bencana alam, suasana kematian yang disebabkan oleh wabah 

penyakit, suasana penganiayaan karena permusuhan, dan suasana keretakan dan 

kesalapahaman bak antar individu, keluarga, maupun antar golongan, sehingga orang 

Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana tidak baik disebabkan oleh manusia 

yang telah melanggar adat dan norma-norma agama, sehingga untuk memulihkan 

suasana tersebut, maka diadakan upacara yang disebut mosehe wonua (upacara besar 

dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat Tolaki).99 

Kalo sebagai pemersatu dalam pertentangan konseptual dan sosial kebudayaan 

Tolaki, tercermin pada peranan kalo dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah 

yang timbul dalam kehidupan orang Tolaki antara lain. Pertama, kalosara digunakan 

dalam mendamaikan serta mempersatukan antara golongan bagsawan dan golongan 

budak disebut kalosara mbutobu, yakni kalo yang digunakan untuk menghadap 

kepada putobu (kepala wilayah) agar kepala wilayah turun tangan dalam memulihkan 

perselisihan tersebut. Kedua, kalosara digunakan dalam mendamaikan dan 

mempersatukan antara golongan pemerintah dan golongan rakyat disebut sara 

                                                             
98Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 295. 

99Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 343. 
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mokole, yakni kalosara yang digunakan untuk menghadap mokole (raja) agar raja 

turun tangan dalam memulihkan perselisihan tersebut. Ketiga, kalosara digunakan 

untuk mendamaikan atau mempersatukan dua pihak keluarga yang berselisih karena 

masalah kawin lari disebut kalosara sokei yakni kalo yang berfungsi untuk 

membentengi diri dari pihak keluarga yang melarikan gadis dari serangan pihak 

keluarga yang anak gadisnya dilarikan. Keempat, kalosara digunakan untuk 

mendamaikan atau mempersatukan orang dengan seorang yang berselisih disebut 

kalosara mekindoroa, yakni kalosara yang berfungsi untuk menyelamatkan hidup 

seseorang yang berselisih karena keduanya saling mengancam untuk membunuh 

lawannya.100 

Agar setiap orang terhindar dari pelanggaran dan menyebabkan kehadiran 

kalo, maka dikembangkanlah kata-kata falsafah yang dapat memberikan sugesti 

kepada anggota masyarakat pada umumnya dan kehidupan orang Tolaki pada 

khususnya untuk bertingkah laku dengan baik. keseluruhan aturan kalo memiliki nilai 

filosofi yang dikenal dengan ungkapan Inae Kona Sara Ie Pinesara, Inae Liasara, Ie 

Pinekasara. Falsafah tersebut mengandung arti bahwa barang siapa yang 

menghormati adat, maka akan diperlakukan secara baik, dan barang siapa yang tidak 

menghormati adat, maka akan diperlakukan secara kasar (dihukum). 

 

 

                                                             
100Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 370. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati.101 

Metode kualitatif ini juga secara khusus menghasilkan kekayaaan dan yang rinci 

tentang beberapa orang yang jumlahnya terbatas dan perkasus. 102 

Data kualitatif menyediakan kedalaman dan rincian melalui pengutipan secara 

langsung dan deskripsi tentang situasi kejadian, orang, interaksi dan perilaku yang 

teramati. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang berlaku yang dapat diamati.103 penelitian kualitatif biasanya 

menekankan observatif partisipatif, wawancara mendalam dalam menggali data bagi 

proses validitas penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi. 

                                                             
101Basrowi dan Suwandi,  Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1. 

102Michel Qunn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2006), h. 17. 

103Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), h. 30. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Fenomenologi 

Fenomenologi merupakan studi interpretatif yang bersifat apa adanya tentang 

pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami dan mennggambarkan situasi 

manusia, peristiwa dan pengalaman, “sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-

hari" Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaharuan untuk 

memandang hubungan manusia dan lingkungan serta memepelajari kaitan 

hubungannya.104 

2. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya 

itu.105 Pendekatan ini berupaya memahami hubungan masyarakat antar sesama umat 

beragama. 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis dilihat dari defenisinya secara substantif berarti dilihat 

dari esensinya yang seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga 

menjelaskan religius masyarakat adalah bersadarkan tingkat ortodaksi dan ritual 

                                                             
104Afifuddin dan Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), h. 45. 

105Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet. I; Jakarta: Alauddin University Press, 2014), h. 

4. 
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keagamaan, bahwa lebih berpusat pada bentuk tradisional suatu agama.106 Pendekatan 

ini digunakan untuk membantu dalam memahami teologis setiap penganut agama di 

Konawe Selatan. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya terbagi menjadi 

dua yakni data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer merupakan sebuah jenis data yang diperoleh berdasarkan 

penelitian di lapangan melalui sebuah prosedur serta teknik pengambilan data yang 

bersifat observasi, wawancara serta dokumentasi penelitian. Data primer yang 

dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara 

dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Konawe Selatan. 

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan sebuah jenis data yang meliputi buku-buku, jurnal, 

artikel dan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

                                                             
106Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Cet. I; Yokyakarta: Ombak, 

2011), h. 48. 
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memenuhi standar data yang diharapkan. Sesuai dengan sumber data yang ada, 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati dan melihat keadaan serta 

kondisi yang terjadi di lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara 

atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui 

masalah yang akan dibahas.107 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.108 Untuk penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji 

dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Literatur-literatur yang 

relevan dimasukkan pula dalam kategori pendukung penelitian. Semua dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber 

informasi. Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap untuk mendapatkan data 

                                                             
107Irianti, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 202. 

108Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 45.  
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tentang gambaran umum lokasi, sejarah singkat, letak geografis, struktur, organisasi-

organisasi, sarana prasarana dan dokumentasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen,109 karena penelitian ini menggunakan metode field research, maka 

posisi peneliti menjadi instrumen penelitian atau instrumen inti. Untuk mendapatkan 

data yang diperlukan, peneliti melakukan pengumpulan data mengenai masalah-

masalah yang menjadi objek penelitian, baik bersifat library maupun lapangan. 

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemudian dikembangkan instrumen penelitian 

yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga keseluruhan data 

yang dibutuhkan menjadi lengkap. Pedoman wawancara sangat dibutuhkan dalam 

penelitian ini dimana pedoman ini akan memandu peneliti yang akan terjun ke 

lapangan dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

baik pada tahap melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus sampai tuntas, 

                                                             
109Instrumen adalah langkah penting dalam pola prosedur penelitian karena instrumen 

berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan 

dengan metode pengumpulan data, contoh metode wawancara yang instrumennyan pedoman 

wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner.  
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sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduksi, data 

display, dan conclusio.  

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. 

Display data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. Hal ini dilakukan agar mempermudah untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketiga adalah penarikkan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun bila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan 
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yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai 

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

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

eksplorasi subjektif dapat direpresentasikan sebagai keabsahan data, maka penting 

untuk menguji legitimasi informasi tersebut. Peneliti mencoba menguji keabsahan 

data dalam dua cara yaitu: 

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

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

terlihat.110 Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan 

dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan upaya 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan 

salah atau tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati dengan melakukan hal ini dapat 

meningkatkan data. 

                                                             
110Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 127. 
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2. Memanfaatkan bahan referensi adalah adanya bahan pendukung agar dapat 

mendemonstrasikan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, 

informasi dari wawancara harus dikuatkan dengan adanya rekaman wawancara 

dengan tujuan agar informasi yang diperoleh valid atau dapat dipercaya dengan 

cepat.111 Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan wawancara, 

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

referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
111Sugiyono, Metode Penelitiani Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2004), h. 306. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Konawe Selatan dengan luas wilayah 451.421 Ha, yang terbentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 secara geografis terletak dibagian 

selatan khatulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara 3º58,56’ dan 4º31,52’ LS, 

membujur dari barat ke timur antara 121,58’ dan 123,16’ bujur timur, sedangkan 

secara administratif Kabupaten Konawe Selatan dibatasi oleh wilayah:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lambuya, kecamatan Pondidaha, 

kecamatan Sampara Kabupaten Konawe serta kecamatan Baruga dan kecamatan 

Poasia Kota Kendari  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Tiworo  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton serta 

kecamatan Lambandia dan Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka  

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Tobea Besar Kabupaten Muna dan Selat 

Tiworo  
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Gambar 4.1 Peta Konawe Selatan 

Topografi wilayah Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan 

berbukit yang diapit dataran rendah, yang dapat dibedakan atas 5 kelas berdasarkan 

ketinggian dari permukaan laut yaitu 0–25 m (8,11%), 25-100 (31,62%), 100-500 

(39,38%), 500-1000 (13,66%) dan lebih dari 1.000 (7,23%), sedangkan berdasarkan 

kemiringan tanah dapat dibagi menjadi: kemiringan 00-02% (seluas 30,52%), 03-

15% (seluas 32,61%), 16-40% (seluas 27,33%) dan diatas 41% (seluas 9,54%). Jenis 

tanah terdiri atas latosol (23,35%), podzolik (28,15%), organosol (4,71%), mediteran 

(3,39%), aluvial (4,80%) dan tanah campuran (35,59%).  
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Kabupaten Konawe Selatan dilalui oleh beberapa buah sungai besar yaitu 

Sungai Lapoa, Sungai Laeya dan Sungai Roraya. Sungai-sungai ini telah 

dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dan telah dibangun beberapa bendungan. 

2. Jumlah Kecamatan dan Agama di Konawe Selatan 

No KECAMATAN 

AGAMA 

Islam Protestan Katolik Hindu Budha 

1 Andolo 17,810 174 23 1,118 - 

2 Tinanggea 22,519 35 45 1,021 17 

3 Lainea 9,799 18 - 1 - 

4 Landono 6,568 392 35 1,768 - 

5 Ranomeeto 18,191 374 89 55 - 

6 Konda 21,330 356 165 - - 

7 Palangga 13,303 112 - 27 - 

8 Angata 17,304 412 26 329 - 

9 Moramo 13,982 81 22 825 82 

10 Kolono 1,109 17 - 38 - 

Kolono Timur 5,638 - - - - 

11 Laonti 11,054 - - - - 

12 Lalembuu 15,900 245 70 1,335 - 

13 Laeya 17,229 211 12 346 6 
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14 Benua 10,893 121 - 482 - 

15 Baito 9,129 - 13 - - 

16 Buke 1,834 154 11 862 52 

17 Palangga Selatan 6,259 - 29 7 - 

18 Moramo Utara 8,830 20 - --  

19 Ranomeeto Barat 6,630 38 - 1,377 - 

20 Wolasi 5,256 652 - - - 

21 Mowila 9,099 1,039 - 2,974 - 

22 Basala 7,59827 - - - - 

JUMLAH 257,664 4,451 540 12,653 156 

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Agama 

B. Toleransi beragama masyarakat Konawe Selatan perspektif agama-agama di 

Konawe Selatan 

Toleransi beragama dalam kehidupan keberagamaan pada dasarnya 

merupakan salah satu landasan sikap dan perilaku penerimaan terhadap ketetapan 

Tuhan. Toleransi beragama disini tidak lantas dimaknai sebagai adanya kebebasan 

untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama yang lain pada 

keesokan harinya. Toleransi beragama juga tidak berarti bebas melakukan segala 

macam praktik dan ritus keagamaan yang ada tanpa peraturan yang ditaati. Toleransi 

dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya 

agama-agama lain selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan tata 



78 
 

 

cara peribadatannya, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan 

agama masing-masing, tanpa harus bertabrakan dalam kehidupan sosial karena 

adanya perbedaan keyakinan tersebut. 

Pengertian tentang toleransi beragama dalam kehidupan beragama yang 

ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para 

pemeluknya membentuk batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil 

tetap melindungi prinsip penghargaan terhadap keberadaan para pemeluk agama lain 

dan melindungi hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan 

yang jelas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk 

menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. 

Maka dari itu toleransi beragama umumnya menjadi penting dipahami oleh 

setiap masyarakat, karena hal tersebut akan terlihat dalam prakteknya di masyarakat, 

dan akan berdampak pada saat berjumpa dengan penganut agama lain. Pada 

masyarakat Konawe Selatan, masyarakatnya hidup berdampingan dengan empat 

keyakinan agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu 

dan Budha. Uniknya dalam memberikan pandangan terkait toleransi beragama 

ternyata memiliki perbedaan dalam definisi tetapi mempunyai makna dan tujuan yang 

sama yaitu saling menghargai.  

1. Toleransi Beragama perspektif masyarakat Islam Konawe Selatan 

Toleransi merupakan sebuah gagasan atau pandangan modern untuk 

menggambarkan sikap saling menghomati dan saling bekerja sama diantara 

kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, 
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politik maupun agama. Karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang 

sepenuhnya menjadi bagian organik dari  ajaran  agama-agama,  termasuk  agama  

Islam. Dalam wawancara dengan pak Kyai Djunaid selaku ketua Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) Konawe Selatan ia menyampaikan bahwa toleransi 

beragama yaitu: 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk 

menghormati dan membiarkan pemeluk agama melaksanakan ibadah mereka 

menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada 

yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari 

keluarganya sekalipun.112 

 

Pandangan tersebut juga disampaikan oleh Agus,113 ia mengatakan bahwa  

toleransi beragama adalah sikap menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk 

agama lain dengan tidak mencapuri urusan peribadahan masing masing- masing.  

Hal ini juga senada dengan Wisnu Wibowo, yang menegaskan bahwa: 

 

“Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah 

keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau 

ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk 

meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya masing-masing serta 

memberikan penghormatan atas ajaran-ajaran yang dianut atau 

diyakininya”.114 

 

Maka dari itu, persepsi toleransi bergama masyarakat Islam Konawe Selatan, 

Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap 

keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun 

                                                             
112Djunaidi (60 Tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Konawe Selatan, 

Wawancara, Konda, 15 Februari 2023. 

113Agus (59 Tahun), Guru MTSN 1 Konawe Selatan,  Wawancara, Pombulaa Jaya, 15 

Februari 2023. 
114Wisnu Wibowo, (49 Tahun), Kapolres Konawe Selatan,  Wawancara, Andoolo, 20 

Februari 2023. 
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menghina agama lain dengan alasan apapun. Orang yang toleran juga tidak 

menganggu aktifitas agama orang lain, tidak merusak tempat ibadah dan tidak 

mengganggu keyakinan orang beragama. 

 Pada esensinya tidak menebar kebencian dan kekerasan. Untuk itu toleransi 

merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap saling 

memahami perbedaan yang ada, serta menjadi poin bagi terwujudnya kerukunan 

antarumat beragama dalam masyarakat. Agar tidak terjadi konflik antarumat 

beragama, toleransi harus menjadi kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, 

dari tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Toleransi merupakan ajaran semua 

agama. Toleransi merupakan kehendak seluruh makhluk Tuhan untuk hidup damai 

dan berdampingan, maka harus dipahami dengan baik, bahwa hakikat dari toleransi 

adalah hidup berdampingan secara damai dan saling memberikan kebebasan diantara 

keragaman. 

2. Toleransi Beragama perspektif masyarakat Kristen Protestan Konawe 

Selatan 

Dalam ajaran Kristen Protestan, toleransi beragama dipahami sebagai cinta 

kasih kepada sesama manusia yang dimana hal tersebut membuat seseorang itu lebih 

toleransi. Kasih membuat seseorang dapat memahami makhluk lainnya. Arti toleransi 

lainnya dalam pandangan agama Kristen Protestan yang pertama adalah bagaimana 

seorang umat kristiani harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan 

mengambil kesempatan yang ada untuk menjadi kristus. Hal tersebut sesuai dengan 
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apa yang disampaikan oleh Pdt. Pempy Maria dalam wawancara, bahwa dalam ajaran 

agama Kristen hal yang perlu diperhatikan adalah ajaran cintah kasih: 

“Dengan terwujudnya ajaran cinta kasih maka akan menciptakan kerukunan 

hidup dengan tidak memandang perbedaan latar belakang agama, budaya 

maupun sosial. Jadi dalam ajaran agama Kristen telah mengatur toleransi 

dengan cara mengasihi Tuhan, sesama manusia dan bahkan musuh. Kasih 

kepada Tuhan dengan totalitas diri baik jiwa maupun raga. Kasih kepada 

sesama seperti mencintai diri sendiri dan tidak membeda-bedakan manusia 

berdasarkan latar budaya. Sementara kasih kepada musuh dengan cara 

mendoakan agar kembali kepada jalan yang lurus. Ajaran agama Kristen juga 

percaya bahwa semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, keluhuran budi 

dan kerukunan antar umat beragama”.115 

 

Pandangan lain dari masyarakat Kristen Protestan terkait toleransi beragama 

yaitu: 

“Dalam pengertian yang luas toleransi mengarahkan pada pemberian tempat 

yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau 

kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tidak benar 

bila toleransi dimaknai sebagai pengebirian hak-hak individu atau kelompok 

tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok 

lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai 

dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat 

menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-

masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan 

disatukan dalam rangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi 

adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang 

kaya akan kebudayaan”.116 

 

Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau 

penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, 

berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman baik dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Di Konawe Selatan 

                                                             

115Pempi Maria (40 tahun), Pendeta, Wawancara, Palangga, 19 Februari 2023. 

116Yulius (32 Tahun), Pegawai Disdukcapil¸Wawancara, Laeya, 21 Februari 2023. 
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misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan 

orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini 

adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan 

orang-orang berkepercayan lain. Jika tidak maka semua itu berpotensi untuk 

mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan 

mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. 

Karena hidup telah diatur oleh Allah. Allah akan memberikan izin pada 

seluruh umatnya untuk berinteraksi pada semua umat manusia, bahkan dari luar 

agamanya. Kristus disini adalah bagaimana menjaga pandangan, hingga tetap tertuju 

pada Kristus, dan kunci untuk menjaga itu semua tergantung bagaimana Roh Kudus 

dalam mengarahkannya. Kedua, rasa taat kepada Allah dan firman-Nya harus lebih 

dalam daripada kepada manusia. Ketiga, harus mengasihi orang lain seperti 

mengasihi dirinya sendiri. Seperti dalam ajara alkitab dijelaskan, Jika kamu 

menjalankan hukum utama sesuai dengan yang ada di Kitab Suci, “Kasihilah sesama 

manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, dan kamu telah melakukan hal yang 

benar”. Jadi, setiap umat Kristiani wajib untuk selalu menebar kasih pada setiap 

orang tanpa syarat. Keempat, menyikapi dengan bijak tentang perbedaan pendapat. 

Mengingat Tuhan menciptakan manusia bermacam-macam karakter, juga pola pikir. 

Pasti antara satu dengan yang lainnya akan muncul perbedaan pendapat.  

Maka dari itu, diperlukan sekali sikap saling menghormati perbedaan yang 

ada, dan memahami pendapat masing-masing individu. Kelima, menghormati 

manusia lain dengan memberi kasih karunia. “Biarlah perkataanmu selalu penuh 
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kasih, dibumbui dengan garam, supaya kamu tahu bagaimana cara menjawab setiap 

manusia. ”Disini dijelaskan bahwa bagaimana kemampuan diri sendiri dalam 

memperlakukan seseorang dengan hormat. 

3. Toleransi Beragama perspektif masyarakat Kristen Katolik Konawe 

Selatan 

Gereja Katolik mengajarkan adanya keselamatan kepada setiap orang yang 

percaya kepada Injil. Gereja Katolik juga tidak egois bahwa keselamatan tidak hanya 

pada agama Katolik. Gereja Katolik mengakui adanya keselamatan diluar Gereja. 

Umat yang tidak mengenal Injil tetap memperoleh keselamatan kekal. Gereja Katolik 

menyadari akan adanya ajaran dari agama-agama yang berbeda. Perbedaan itu 

mengungkapkan kenyataan mengenai ajaran kebenaran dari setiap agama yang ada. 

Gereja Katolik mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih 

keyakinannya masing-masing dan tidak boleh dipaksa maupun dicampuri oleh pihak 

manapun termasuk peraturan negara sekalipun.  

Kemudian menurut tokoh agama Kristen Katolik yaitu Robert ia mengatakan 

bahwa ajaran toleransi sudah diajarkan Gereja:  

“Kita harus menjadi Pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. 

Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari 

pihak orang-perorangan maupun kelompok–kelompok sosial dan kuasa 

manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak 

seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-

halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, 

baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama 

orang lain”.117 

                                                             

117Robert (48 Tahun), Pendeta, Wawancara, Lainea, 19 Februari 2023. 
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Dalam memaknai toleransi beragama pada hakikatnya itu harus membutuhkan 

sebuah pengetahuan karena jika manusia mempunyai pengetahuan yang luas maka ia 

akan mudah menerima perbedaan dikalangan penganut agama lain. Hal ini dapat 

diperkuat dengan pandangan tokoh masyarakat ia mengatakan bahwa inti toleransi 

adalah ilmu pengetahuan: 

“Toleransi beragama itu adalah saling menghormati, menghargai dan menerima 

perbedaan, kemudian yang terpenting dalam toleransi itu adalah ilmu, kenapa 

saya katakan ilmu orang mau bersikap toleransi dalam beragama itu karena ia 

mempunyai pengetahuan terkait apa sebenarnya toleransi itu sendiri. Namun 

saya sebagai tokoh masyarakat agama Kristen Katolik kami selalu 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa toleransi itu harus selalu di jaga, 

karena kita di Konawe Selatan hidup berdampingan dengan Empat agama 

sehingga penerapan nilai-nilai toleransi harus selalu dijaga dalam kehidupan 

bersuku, beragama, berbangsa dan bernegara.”118 

Pernyataan dalam ajaran Gereja ini ingin menyampaikan bahwa Gereja 

Katolik sangat menghormati adanya perbedaan. Gereja menyadari bahwa Gereja 

Katolik merupakan salah satu agama dari sekian banyak agama di dunia. Gereja 

berusaha membangun toleransi yang positif. Gereja Katolik menjawab kenyataan 

banyak agama itu, dengan sikap toleransi. Ajaran toleransi itu sudah ditampakkan 

dalam dokumen-dokumen Gereja. Gereja juga meyakini bahwa agama-agama yang 

ada memiliki nilai dimata Tuhan. Ajaran toleransi yang ingin dikenalkan Gereja 

Katolik bukan hanya sekedar ucapan membiarkan umat beragama beribadah ataupun 

tidak melarang agama-agama lain. Gereja Katolik menginginkan untuk hidup 

                                                             

118Ivana (31 Tahum), Guru SMAN 23 Konawe Selatan , Wawancara, Anggoroboti, 24 

Februari 2023. 
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berdampingan dengan saling menghormati dan saling belajar melalui perbedaan yang 

dihadapi. 

4. Toleransi Beragama perspektif masyarakat Hindu Konawe Selatan 

Sebelum membahas teks-teks toleran yang ada dalam agama Hindu, maka 

akan dikupas terkait seperti apa itu toleransi agama ajaran didalam agama Hindu. 

Karena yang dibahas toleransi, maka yang akan dibedah yakni ajaran toleransi dalam 

agama Hindu. Yang mana adanya keterkaitan dengan toleransi yaitu sebuah 

lingkungan, jadi ada hubungan keseimbangan manusia kepada Tuhan atau disebut 

Parahyangan, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri atau bisa disebut 

Pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau yang disebut dengan 

Palemahan. Dari lingkungan ini, banyak orang-orang yang melihat serta menganggap 

salah arti terhadap umat Hindu. Banyak yang mengartikan sebuah lingkungan 

tersebut dijadikan sebagai pemujaan terhadap setan, padahal tidak seperti itu. Bahkan 

umat Hindu menyadari bahwa keseimbangan manusia tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari keseimbangan suatu alam. Jika suatu alam itu rusak, maka secara otomatis 

masyarakat yang hidup di muka bumi ini akan mendapatkan musibah atau kejadian 

yang terjadi dari alam yang rusak tadi.  

Oleh karena itu, perlunya alam tersebut mendapatkan pelestarian dari 

masyarakatnya, yang kemudian dinamakan harmonisasi. Dari ketiga hubungan 

tersebut umat Hindu menyebutnya Tri Hita Karana (tiga hubungan keseimbangan). 
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Dalam wawancara dengan ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Konawe 

Selatan ia mengatakan bahwa: 

“Dalam ajaran agama Hindu tidak ada yang mengatakan maupun mengajarkan 

bahwa manusia hanya mencintai seseorang yang ada dalam lingkupnya saja. 

Jadi, kita (umat Hindu) pasti mencintai serta sayangilah seluruh makhluk dan 

teksnya juga ada yang telah dirangkum menjadi satu serta bunyinya: Sa’atah 

protasca wibhuh prajasu (Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakannya) 

Yang dimana maksud dari sloka tersebut adanya saling menyayangi serta 

mencintai satu sama lain dan tidak pernah memandang perbedaan umat agama 

yang lain dari segi apapun.”119 

 

Kemudian dalam ajaran agama Hindu masyarakat Konawe Selatan sangat 

toleransi dengan penganut agama lain, bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada 

masyarakat yang bertetangga dengan agama lain tetapi mereka sangat harmonis: 

“Kalau di Hindu itu bentu ajaran toleransi beragama adalah saling 

menghormati, menghargai, memahami maupun saling menerima perbedaan, 

karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. 

Sehingga kami itu bisa hidup berdampingan dalam setiap agama sehingga 

dengan sikap itu kami juga dapat jaminan dalam hal ini misalnya pelaksanaan 

ibadah kami itu terjamin. Kami juga misalnya di Kecamatan Mowila ketika ada 

pelaksanaa kegiatan keagamaan itu juga kami undang dari agama-agam lain dan 

mereka datang.”120 

Bentuk nyata dari toleransi bagi umat Hindu di Konawe Selatan sangat 

beragam sekali. Dari bentuk yang terbesar hingga terkecil pun ada yang mana tanpa 

kita sadari. Seperti saat kita membantu maupun menolong orang lain sudah termasuk 

toleransi, ketika mau bepergian kemudian bertegur sapa dengan yang lain serta 

menebar senyuman pada mereka itu juga termasuk toleransi, ketika ada teman kita 

                                                             

119Igusti Adi Suwantara (50 Tahun), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 

Konawe Selatan, Wawancara, Palangga, 27 Februari 2023. 

120Arya (27 Tahun), Staf Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Konawe Selatan , 

Wawancara, Andoolo, 1 Maret 2023. 
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lagi bersedih lalu kita memberikan kebahagiaan padanya hingga dia tidak bersedih 

lagi itu juga toleransi, dan masih banyak lagi.  

Bentuk nyata toleransi umat Hindu yang terbesar ketika di Pura Jati Bali yang 

berada di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Konawe Selatan, sangat menerima 

dan terbuka untuk kunjungan-kunjungan dari sekolah TK hingga perkuliahan. Lalu, 

disana juga ada kegiatan Indonesia yang merayakan perbedaan dimana merupakan 

kegiatan yang sangat menjunjung tinggi terhadap kerukunan antar umat beragama. 

Menurut saya, agama Hindu ini merupakan agama yang paling tinggi dalam 

bertoleransi. Karena dilihat dari sisi pengaplikasiannya saja sudah sangat terlihat dan 

saya akui yang paling bertoleransi ialah agama Hindu dibandingkan dengan agama 

lain. 

5. Toleransi Beragama perspektif masyarakat Buddha Konawe Selatan 

Ajaran mengenai toleransi dalam agama Buddha telah ada sejak Buddha 

Gautama mengajarkan dhamma di India. Ajaran toleransi dapat kita lihat pada empat 

sifat luhur (brahmavihara) yang terdiri dari metta (cinta kasih), karuna (welas asih), 

mudita (simpati), dan uppekha (keseimbangan batin). Keempat sifat luhur itulah yang 

menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Dengan memahami brahmavihara 

akan menumbuhkan rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat agama lain untuk 

menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka walaupun kita tidak 

setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Rasa “tidak setuju” yang 

muncul dalam diri kita bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur 
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tersebut. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan 

membawa pada terciptanya kedamaian.121  

Kemudian dalam frasa yang sering kami gunakan oleh umat Buddha dalam 

berdoa yaitu “Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatt (Semoga semua makhluk hidup 

berbahagia)” yang merupakan doa penutup khas umat Buddha juga mencerminkan 

toleransi yang memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya 

sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa 

gangguan apa pun.122  

“Dan kami di Konawe Selatan di Desa Pudaria mayoritas Budha tetapi kami 

sangat toleransi terhadap agama lain misalnya Islam dan Kristen. penganut 

agama Buddha tetap menjunjung tinggi kerukunan dengan umat agama lain. 

Hal ini selalu menjadi ajaran yang kami pegang: “Janganlah kita menghormati 

agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya agama lain pun 

hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu”.123 

 

Masyarakat Konawe Selatan yang beragama Buddha itu sangat toleransi 

terhadap agama lain, karena hal tersebut merupakan ajaran agama mereka, tetapi hal 

tersebut bukan saja karena faktor agama, tetapi mereka toleransi karena faktor 

kemanusian yang sudah lama hidup berdampingan di konawe Selatan khususnya di 

Desa Pudaria. 

 

                                                             

121Dewa Putu Suwastika (53 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Palangga, 2 Maret 2023. 

122Mahayana (22 Tahum), Mahasiwi Poltekkes Konawe Selatan, Wawancara, Unaha, 24 

Februari 2023. 

123Dewa Putu Suwastika (53 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Palangga, 2 Maret 2023. 
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C. Implementasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Kalosara Konawe 

Selatan 

Menurut Data Kementerian Agama Konawe Selatan, terdapat 257.664 

penduduk yang beragama Islam, 4.451 penduduk beragama Kristen Protestan, 540 

penduduk beragama Kristen Katolik, 12.653 penduduk yang beragama Hindu, 

sedangkan penduduk yang beragama Budha 196.124 Meskipun mayoritas masyarakat 

Konawe Selatan beragama Islam, namun tidak menutup hidup berdampingan dalam 

keberagaman. Dalam kehidupan masyarakat Konawe Selatan, terdapat budaya yang 

tidak dapat dipisahkan, yaitu kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. 

Sendi-sendi kehidupan yang harmonis di Konawe Selatan sesungguhnya pun tidak 

bisa terlepas dari kearifan lokal yang melekat pada masyarakatnya. Kebudayaan 

Konawe Selatan yang secara hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber 

pada ajaran agama masing-masing, pada akhirnya menyatu menjadi kearifan lokal 

seperti Kalosara yang secara garis besar masih menjadi falsafah hidup masyarakat 

Konawe Selatan. 

Salah satu nilai yang terdapat dalam budaya Kalosara masyarakat Konawe 

Selatan yaitu Monapa Mbu’undawaro (Kesejahteraan), Monapa Mbu’undawaro 

(Kesejahteraan) diwujudkan dengan apa yang disebut mombekapona-pona’ako 

(saling hormat menghormati), mombekamei-meiri’ako (saling kasih mengasihi), 

ndudu karandu (suasana ketenangan batin yang diliputi dengan alunan bunyi gong 

                                                             

124Kementerian Agama, Data Jumlah Penduduk dan Agama di Konawe Selatan. 
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yang merdu di tengah malam), dan tumotapa rarai (suasana kegembiraan yang 

diliputi dengan suara hura-hura, tawa dan tepuk tangan yang meriah).125  

 

Gambar 1.1 Wujud Kalosara 

Di dalam kalosara terdapat unsur-unsur yang mengandung nilai filsafat 

tinggi. Mereka menjadikannya sebagai tongkat pegangan untuk menjalani 

kehidupan sehari-hari, seperti lilitan rotan, kain putih dan talam anyaman, 

ketiga unsur tersebut mempunyai nilai yang mendalam yang menjadikan 

masyarakatnya sangat toleransi dalam beragama.  

1. Lilitan Rotan 

Unsur yang pertama ada lilitan rotan yang mempunyai fungsi serba guna, 

yang akan mengingatkan masyarakat Konawe Selatan untuk selalu berguna dan 

bermanfaat. Seperti rotan yang tumbuh tinggi dengan batang yang kuat tetapi lentur 

bermakna bahwa kita harus hidup saling bekerjasama dan rukun damai. Lilitan rotan 

                                                             

125Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 
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yang ada pada Kalosara mengajarkan bahwa jika ingin hidup damai dengan agama 

lain maka perkuat toleransi di dalam beragama, bukan dengan menklaim saya benar 

kamu salah tetapi ajaran kalosara mengajarkan bahwa jika mendapatkan satu 

persoalan maka mari duduk secara bersama-sama untuk mencari titik temu. Lilitan 

rotan pada kalosara mengajarkan bahwa jika masyarakat Konawe Selatan ingin lebih 

kuat toleransi beragama, maka hal yang perlu di terapkan adalah: 

a. Menerima Perbedaan 

Masyarakat Konawe Selatan dalam menerapkan toleransi beragama itu bisa 

dilihat dari cara mereka menghargai dan menghormati sesama manusia dan agama 

dan budaya, dalam wawancara dengan ketua kabag Kesra Konawe Selatan bahwa di 

Konawe Selatan bisa dikatakan Indonesia mini, karena semua agama hadir dan hidup 

berdampingan. Hal ini disampaikan dalam wawancara: 

“Konawe Selatan ini dapat dikatakan Indonesia mini yang terdiri dari berbagai 

agama, suku dan budaya. Untuk menyatukan masyarakat ini kami mempunyai 

program binamental spritual, melalui pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 

melaksanakan berbagai kegiatan melalui lembaga-lembaga keagamaan. 

Lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Konawe Selatan ini diberikan 

dukungan dalam bentuk bantuan dana hibah. Seperti misalanya di Islam ada 

MUI, Kristen ada GEPSULTRA, Hindu itu ada PDHI. Lembaga-lembaga ini 

berkaloborasi dalam rangka melaksanakan program keagamaan, program 

kegiatan yang bernuansa pada toleransi beragama, sehingga masing-masing 

agama ketika melakukan kegiatan apakah itu kegiatan ibadah, kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Ini tidak saling mengganggu dengan agama-agama lain”.126 

 

                                                             

126Hamlin (59 Tahun)¸ Ketua Kabag Kesra Konawe Selatan, Wawancara, Andoolo, 10 Maret 

2023. 
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Hal tersebut selaras dengan pandangan ketua tokoh Agama Hindu Konawe 

Selatan bahwa di dalam ajaran agama Hindu, diajarkan saling menghargai dan 

menghormati, yaitu: 

“Dalam ajaran agama kami ada yang biasa disebut Tat Tvan Asi. Artinya adalah 

aku adalah engkau, engkau adalah aku. Tat Tvam Asi adalah ajaran moral yang 

bernafaskan ajaran agama Hindu. Ajaran ini mengembangkan sifat saling asah, 

asih, dan asuh. Di sini kita diajarkan untuk mengenal dan melaksanakan rasa 

kebersamaan, berat ringan dipikul dan dirasakan bersama. Gotong royong, 

tolong menolong hendaknya selalu dikedepankan. Kehidupan yang harmonis 

dan damai tentu menjadi impian dan juga harapan bagi semua orang terutama di 

tempat kami Konawe Selatan. Dari lingkup yang paling kecil dalam keluarga 

sampai lingkup yang lebih besar yaitu dalam sebuah negara, bahkan dunia. 
Kehidupan yang damai tidak mungkin terwujud tanpa adanya toleransi. Yaitu, 

sikap saling menghormati, menghargai, memahami maupun saling menerima 

adanya perbedaan. Karena perbedaan adalah suatu keniscayaan yang tidak 

dapat dihindari. Dari ajaran Tat Tvam Asi ini, kita diharapkan mampu untuk 

bercermin diri bahwa sebenarnya kedudukan sebagai sesama manusia adalah 

setara. Aku adalah engkau, engkau adalah aku127 
Munculnya kesadaran antar umat beragama di Konawe Selatan yang 

diwujudkan dalam toleransi beragama bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan 

diantara mereka. Moto agree in disagrement menjadi modal sosial yang kuat dalam 

toleransi beragama. Toleransi beragama yang dikembangkan bukan hanya 

menghargai teologi dan iman masing-masing agama dan umat beragama, tetapi juga 

memahami dan menghargai budaya dari umat beragama tersebut, karena budaya dan 

agama bisa menjadi perekat dalam toleransi beragama. Hal tersebut disampaikan oleh 

Kapolres Konawe Selatan yaitu Wisnu Wibowo bahwa ia mengatakan budaya atau 

                                                             

127Igusti Adi Suwantara (50 Tahun), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 

Konawe Selatan, Wawancara, Palangga, 27 Februari 2023. 
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biasa disebut kearifan lokal itu dapat menjadi perekat untuk hidup toleransi 

beragama: 

“Sebagai daerah majemuk, di Kabupaten Konawe Selatan mempunyai 

keberagaman agama, budaya berupa adat istiadat, kebiasaan serta kearifan 

lokal lainnya. Keberagaman ini menjadi modal besar bagi masyarakat Konawe 

Selatan dalam menjalankan toleransi beragama dan menjaga kerukunan 

antarumat beragama. banyak nilai-nilai positif dalam kearifan lokal misalnya 

Kalosara yang ada di Konawe Selatan yang salah satu nilai yang terkandung di 

dalamnya adalah nilai persatuan yang menjadi sarana mempererat kerukunan 

antarumat beragama di Konawe Selatan”.128 

 

Pandangan lain mengatakan: 

 

“Budaya kita saling menghormati kepada budaya mereka, kita hidup di Konawe 

Selatan yang penuh dengan adat dan budaya masyarakat, misalnya kita bisa 

melihat suku yang ada di Konawe Selatan yaitu Tolaki, Buton, Muna dan Bugis 

yang penuh dengan budaya misalnya yang besar seperti adat Kalosara yang 

dimana itu dipegang kuat oleh masyarakat sebagai simbol perekat dan 

pemerasatu masyarakat Konawe Selatan. Kemudian salah satu semboyan yang 

selalu kami pegang dimana bumi dipijat disitu langit dijinjing. Kami juga ketika 

masuk di komunitas Buton, kami diterima dengan baik dan semua itu tidak ada 

masalah, karena kami sudah terbiasa oleh perbedaan.”129 

 

Sehingga toleransi beragama mampu memberikan dukungan bagi terbentuknya 

masyarakat Madani di Konawe Selatan yang diinspirasi oleh nilai-nilai kearifan lokal 

Kalosara. Dan upaya-upaya masyarakat untuk saling menjaga kerukunan beragama 

sangat diperlukan suasana yang damai dan aman di lingkungan tempat tinggal. 

Dengan damai dan aman dapat melakukan kekhusukan dalam beribadah, sedangkan 

                                                             

128Wisnu Wibowo, (49 Tahun), Kapolres Konawe Selatan,  Wawancara, Andoolo, 20 

Februari 2023 

129Igusti Adi Suwantara (50 Tahun), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 

Konawe Selatan, Wawancara, Palangga, 27 Februari 2023. 

https://www.beritasatu.com/tag/kearifan-lokal
https://www.beritasatu.com/tag/kearifan-lokal
https://www.beritasatu.com/tag/toleransi-beragama
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apabila merasa curiga, takut atau kurang aman maka tidak mungkin terjadi 

kekhusukan dalam beribadah. 

b. Rasa Persaudaraan 

Masyarakat Konawe Selatan jika dilihat dari indeks kerukunan umat 

beragama bahwa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan,130 ini 

menunjukan bahwa keberagamaan masyarakat Konawe Selatan selalu mengutamakan 

unsur kemanusian dan persaudaraan. Hal tersebut disampaikan oleh salah masyarakat 

konawe Selatan: 

Kalau di Konawe Selatan ini, dalam beragama bisa dikatakan baik-baik saja, 

karena selama saya tinggal itu belum pernah saya temukan masyarakat 

melakukan perpecahan baik itu antara agama dan suku, karena kami dalam hal 

kebudayaan itu mempunyai semboyan atau falsafah hidup berupa Kalosara 

yang kami selalu pegang dari generasi ke generasi yang dimana nilai yang 

selalu hidup itu budaya persatuan, bukan saja di Konawe Selatan baik itu 

Konawe Utara, Konawe bahkan di seluruh Sulawesi Tenggara, maka kalau 

boleh saya katakan sebenarnya masyarakat Konawe Selatan walaupun tidak 

beragama mereka tetap bersatu karena di dalam Kalosara semua sudah diatur 

misalnya kalau ada pernikahan itu Kalosara selalu dipakai.131 

 

Ini menunjukan bahwa masyarakat Konawe Selatan selain agama, ada budaya 

yang menjadikan mereka bisa menjalin persaudaraan sesama manusia tanpa 

memandang suku, agama dan budaya, dalam ajaran agama konsep persaudaraan 

sudah diajarkan sehingga mereka yang paham tentang agamanya, mampu untuk 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. 

                                                             

130Djunaidi (60 Tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Konawe Selatan, 

Wawancara, Konda, 15 Februari 2023. 

131Agus (59 Tahun), Guru MTSN 1 Konawe Selatan,  Wawancara, Pombulaa Jaya, 15 

Februari 2023. 
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2. Kain Putih 

Kain putih yang melambangkan bersih dan suci pada kalosara merupakan 

wujud jiwa religius yang ada pada masyarakat. Kain putih juga memiliki nilai 

keadilan, keikhlasan dan kejujuran. Kain putih pada kalosara menunjukan kepada 

masyarakat Konawe Selatan bahwa implementasi nilai-nilai kalosara harus tercermin 

di dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak memandang darimana dia berasal baik 

suku maupun agama selama dia berada di wilayah Konawe Selatan maka dia berhak 

mendapat perlakuan adil. maka unsur saling tolong menolong sesama manusia, Hidup 

rukun dan damai dengan sesama manusia  harus tetap dijaga.  

a. Saling Tolong Menolong Sesama Manusia 

Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, sudah seharusnya berbuat 

baik kepada sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang pada 

hakekatnya saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu manusia juga perlu 

saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Saling tolong menolong yang 

dimaksud adalah dalam hal kebaikan. Sesama makhluk Tuhan tidak diperbolehkan 

untuk berbuat kejahatan pada manusia 

Dengan adanya sikap tolong menolong dan rasa toleransi antar umat 

beragama, maka mereka akan dijauhkan dari konflik antar umat beragama 

serta tidak menimbulkan keinginan untuk menciptakan kelompok ataupun 

pribadi-pribadi yang menolak keberagaman agama.132  

 

Memang agama merupakan kepercayaan akan Tuhan yang di anut oleh 

masing-masing masyarakat serta memiliki doktrin-doktrin yang berbeda-beda, jika 

                                                             
132Djunaidi (60 Tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Konawe Selatan, 

Wawancara, Konda, 15 Februari 2023. 
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mereka hanya fokus dengan doktrin masing-masing dan membeda-bedakannya 

dengan doktrin dari agama yang lainnya, maka akan timbul konflik yang sangat 

berkepanjangan. Oleh karena itu, umat beragama juga harus sadar diri bahwa dengan 

memiliki sikap tolong menolong dan rasa toleransi akan menjauhkan mereka dari 

konflik dan membuat mereka dapat hidup saling berdampingan satu sama lain. 

Tolong menolong dan Toleransi merupakan bagian yang sama sekali tidak 

dapat dipisahkan, dimana ada sikap tolong menolong maka disitu pasti akan tumbuh 

rasa Toleransi antar sesama, dan menumbuhkan kerja sama untuk saling bahu 

membahu mencapai tujuan bersama. Keberagaman agama yang di anut oleh 

masyarakat, tidak menjadi persoalan untuk saling memiliki rasa toleransi, dan dengan 

keberagaman agama ini, umat beragama dapat bersatu padu serta menjadi cerminan 

kerukunan umat beragama dalam masyarakat Konawe Selatan. 

Tolong menolong dan toleransi ini, juga sebagai pokok untuk lebih saling 

menghargai antar umat beragama, sehingga tidak akan terjadi kasus yang 

serupa seperti kasus pengeboman tiga gereja di Surabaya. Karena, dalam diri 

masing-masing umat beragama sudah tertanam rasa kekeluargaan yang erat 

dan memiliki rasa toleransi antar sesama.133 

 

 Sehingga, dari rasa kekeluargaan, toleransi dan gotong royong antar umat 

beragama ini pun, akan menunjukkan ciri khas masyarakat Konawe Selatan yang 

sebenarnya, serta menjadi rupa Natura Negara bagi Negara Indonesia. 

 

 

                                                             
133Wisnu Wibowo, (49 Tahun), Kapolres Konawe Selatan,  Wawancara, Andoolo, 20 

Februari 2023. 
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b. Hidup Rukun dan Damai dengan Sesama Manusia 

Kerukunan sendiri belum merupakan nilai terakhir, tetapi baru merupakan 

suatu sarana yang harus ada sebagai “condition sine qua non” untuk mencapai tujuan 

lebih jauh yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak 

dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material 

yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi.  

Di seluruh dunia kini telah tumbuh suatu kesadaran yang semakin mendalam 

bahwa manusia-manusia dari tradisi keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam 

kerukunan dan persaudaraan daripada dalam permusuhan. Cita-cita di atas pada 

intinya memang merupakan ajaran fundamental dari setiap agama. Kiranya hal itu 

bukanlah sekedar cita-cita tetapi tugas kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

diwujudkan dalam kenyataan oleh setiap agama. Adanya tugas yang suci itu 

ditemukan dalam setiap agama dan dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbeda 

baik kata-kata maupun nuansanya, namun sama-sama hakikatnya 

Kasih Tuhan dan kehendanyanya untuk menyelamatkan, menjangkau seluruh 

umat manusia segala zaman, dari setiap bangsa dan negara, dari kepercayaan 

apapun juga. Tuhan menyelamatkan dunia lewat pendiri-pendiri agama dan 

penganut-penganutnya menurut batas-batas kemampuan yang dimungkinkan 

padanya.134 

 

Tetapi menurut ajaran agama, keselamatan dari Tuhan itu diperuntukkan bagi 

dunia ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, baik bersama-

sama maupun perorangan, dan mencakup semua aspek eksistensi manusia. 

                                                             
134Pempi Maria (40 tahun), Pendeta, Wawancara, Palangga, 19 Februari 2023. 
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Keselamatan berarti terang dalam kegelapan, pembebasan dari segala bentuk 

penindasan, kegembiraan bagi mereka yang berduka cita. 

 Keselamatan adalah pemenuhan lengkap menyeluruh dari eksistensi manusia 

Tetapi patut disayangkan bahwa cita-cita keselamatan dan kedamaian tidak selalu 

menjadi kenyataan yang merata dimana-mana. Sebagai gantinya, terjadilah 

sebaliknya, yaitu permusuhan dan bentrokan antarumat beragama. Inilah yang sering 

menjadi ironi dari agama, atau bahkan lebih buruk lagi, yaitu tragedi agama. Tragedi 

tersebut memang sering terjadi, terutama di negara-negara dengan pluralitas 

agama seperti di India dan Indonesia. Memang terdapat tempat-tempat tertentu di 

dunia ini, misalnya di Amerik Serikat, dimana perbedaan agama tidak menimbulkan 

persoalan, dan golongan penganutnya bergaul dengan saling terbuka.  

Begitupun terhadap berbagai kesempatan tertentu, seperti di Konawe Selatan 

pada hari raya Idul Fitri dan Natal, dimana umat yang terdiri dari penganut 

agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan kepercayaan lainnya, bersama-

sama tidak mempermasalahkan perayaan keagamaan dari salah satu agama.135 

 

Namun di kebanyakan bagian dunia dimana terdapat pluralitas agama 

pertemuan yang sungguh-sungguh amat minim dan hanya terbatas pada pertemuan 

yang dangkal sekedar memenuhi norma sopan santun hidup sehari-hari.  Sekarang ini 

kita hidup dalam zaman dimana kerukunan tidak dapat dielakkan. Pertama, kita tidak 

hidup dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu golongan pemeluk agama yang 

sama, tetapi dalam masyarakat modern, dimana komunikasi dan hidup bersama 

                                                             
135Robert (48 Tahun), Pendeta, Wawancara, Lainea, 19 Februari 2023.  
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dengan golongan beragama lain tidak dapat ditolak demi kelestarian dan kemajuan 

masyarakat itu sendiri.  

Dengan kata lain, kita hidup dalam masyarakat plural baik kepercayaan 

maupun kebudayaannya. Kalau keharusan untuk menciptakan masyarakat agama 

yang berjiwa kerukunan atas desakan dari ajaran agama akan dikesampingkan, atau 

tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita dihadapkan kepada situasi lain.  

Kita dituntut oleh situasi untuk bekerja sama dengan semua pemeluk agama 

untuk bersama-sama menjawab tantangan baru yang berukuran nasional, 

antara lain ketidakadilan, terorisme, kemiskinan struktural, sekularisme kiri.  

Kesemuanya tidak mungkin diatasi oleh satu golongan agama tertentu, tetapi 

membutuhkan konsolidasi dari segala kekuatan baik moral, spiritual, maupun 

material dari semua umat beragama.136 

 

Sekarang ini umat beragama mengalami ujian berat untuk membuktikan 

kepada dunia bahwa agama agama masih mempunyai arti yang relevan bagi 

kepentingan umat manusia dan dunianya. 

3. Talam Anyaman 

Talam anyaman bermakna kesejahtraan, ketentraman, dan keadilan sosial bagi 

seluruh masyarakat Konawe Selatan, talam anyaman juga mengandung musyawarah 

mufakat dalam pengambilan keputusan biasanya ada musyawarah melalui perwakilan 

perangkat adat untuk pengambilan keputusan yang dapat diterima semua pihak. 

Talam anyaman pada kalosara mengajarkan bahwa segala persoalan baik itu yang 

berkaitan dengan budaya maupun agama harus selalu dilakukan musyawarah 

                                                             
136Igusti Adi Suwantara (50 Tahun), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 

Konawe Selatan, Wawancara, Palangga, 27 Februari 2023.  
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mufakat. maka dari itu jika masyarakat Konawe Selatan ingin lebih kuat toleransi 

beragama, maka masyarakatnya harus diberikan: 

a. Kebebasan Memilih Agama 

Agama adalah ajaran dan berbagai aturan yang menjadi pedoman hidup yang 

terdiri atas pedoman dalam berfikir, pedoman dalam memandang dan menilai 

sesuatu, dan pedoman dalam bertindak sehari-hari. Setiap penganut agama yakin 

bahwa agama yang dianutnya bukanlah ciptaan manusia, tetapi sesuatu yang berasal 

dari Tuhan, kekuatan gaib yang memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan yang 

dimiliki manusia. Sehingga masyarakat Konawe Selatan diberikan kebebasan untuk 

menganut agama yang diyakini: 

“Pada dasarnya kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap 

warga negara. Dan kalau kita merujuk di dalam Undang-Undang (UU) Itu 

semua sudah di patenkan yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

Sehingga saya sebagai Kapolres Konawe Selatan selalu mendukung terkait 

keputusan masyarakat dalam meyakini agama.137 

 

Kebebasan beragama menjadi hak bagi setiap masyarakat Konawe Selatan, 

karena pada tujuannya agama selalu membawa misi perdamaian untuk manusia:  

Jika kita melihat bahwa agama bukan hanya sekedar mengatur hubungan 

manusia dengan penciptanya dan bukan juga hanya urusan yang menyangkut 

para pengikut agamanya masing–masing. Namun, sesungguhnya semua agama 

mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia. 

Dari sini dapat dilihat bahwa agama memiliki peranan penting yang dapat 

                                                             

137Wisnu Wibowo, (49 Tahun), Kapolres Konawe Selatan,  Wawancara, Andoolo, 20 

Februari 2023. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
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mengatur dan membentuk para penganutnya untuk menciptakan perdamaian di 

dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan baik 

antar sesama umat manusia.138 

 

Walaupun dalam kenyataannya, masih banyak agama yang dijadikan sarana 

untuk kepentingan kelompok-kelompok yang tidak menyukai perdamaian dunia. 

Kelompok yang ekstrimis dan fanatik terhadap sesuatu sering kali menjadikan agama 

sebagai tameng yang akhirnya menimbulkan konflik. Agama tidak lagi dipandang 

sebagai alat pemersatu namun sebaliknya sebagai bahan konflik. Agama seharusnya 

dijadikan sebagai pemersatu, bukan pemecah sebagaimana yang setiap agama 

ajarkan. Adanya agama di dunia ini menurut saya sebagai pedoman setiap masing-

masing individu. Bahkan, apapun agama yang kita anut, kita masih sama-sama 

manusia yang saling membutuhkan manusia lain. 

b. Keadilan Sosial bagi seluruh Agama 

Masyarakat adil dan makmur tujuan akhir dari nilai kalosara, masyarakat 

yang  hidup damai dan mendapat keadilan sosial baik itu yang beragama Islam, 

Kristen, Hindu, dan Budha adalah cita-cita raja Wekoila sebagai pencetus utama 

Kalosara sekitar abad ke X.139  

Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai 

bentuknya. Yang pertama adalah penegakkan keadilan. Agama membuat kita 

dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan 

cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya 

pesan pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk 

bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup.140 

                                                             

138Hamlin (59 Tahun)¸ Ketua Kabag Kesra Konawe Selatan, Wawancara, Andoolo, 10 Maret 

2023. 
139Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 
140Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 
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Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, 

kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong toleransi 

dalam kehidupan antar umat beragama yang pertama adalah kesadaran dalam 

beragama. Agama mengajarkan hal hal yang baik dan orang yang beragama akan 

berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah 

seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk 

saling menolong, menghargai & menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap 

orang lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat 

pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga 

memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. 

D. Faktor Paling Berpengaruh dalam Implementasi Toleransi Beragama 

Berbasis Kearifan Lokal Kalosara Konawe Selatan  

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah 

keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang 

berhubungan dengan ke Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan 

kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-

masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran 

yang dianut atau yang diyakininya. Toleransi dalam pergaulan antar umat beragama 

berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing.  
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Landasan yang menjadi dasar kerukunan dan toleransi antar masyarakat di 

Konawe Selatan adalah agama dan Kearifan lokal setempat (budaya) tersebut yang 

merupakan landasan utama yang mengandung makna positif. Ungakapan lokal 

tersebut adalah Kalosara yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. 

Pengetahuan tradisional inilah yang secara emperis merupakan nilai yang diyakini 

oleh komunitasnya sebagai pengetahuan bersama dalam menjalin hubungan antara 

sesama dan lingkungan alamnya. Masyarakat Konawe Selatan memiliki nilai kearifan 

lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai 

problematika kehidupan sosial.  

Nilai budaya atau kearifan lokal yang berkembang dan diyakini sebagai 

perekat sosial yang kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan 

antar umat beragama di Konawe Selatan. Sederetan nilai-nilai tersebut akan 

bermakna bagi kehidupan sosial apabila menjadi rujukan dan bahan acuan dalam 

menjaga dan menciptakan relasi sosial yang harmonis. Sistem pengetahuan lokal ini 

seharusnya dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dan 

berkembang terus secara konseptual sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 

Kerukunan yang mengacu pada pondasi yang melatar belakangi keharmonisan di 

Konawe Selatan dan saling menghormati. Dalam melihat realita di lapangan bahwa 

yang menjadi perekat masyarakat Konawe Selatan sehingga mereka bisa hidup 

toleransi itu ada dua faktor yaitu: 
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1. Faktor Agama 

Menurut MacIver, masyarakat dibentuk oleh struktur yang tidak kelihatan dan 

merupakan kumpulan dari beragam hubungan manusia yang dibangun dan diubah 

oleh manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan 

zaman, Dalam masyarakat sederhana atau primitif, manusia memiliki karakteristik 

yang serba homogen baik dalam budaya, agama maupun struktur sosial. Agama yang 

dipahami oleh masyarakat seperti ini adalah agama yang dekat dengan simbol-simbol. 

Simbol-simbol ini memiliki peran dominan terhadap keberagamaan mereka. 

Kebanyakan dari masyarakat sederhana ini berpendidikan rendah atau dalam lingkup 

ordinary people.  

“Mereka memahami agama orang lain dengan perasaan antipati. Toleransi yang 

dikembangkan dalam masyarakat ini tidak terjalin atau berjalan normal. Mereka 

mudah tersentuh atau tersinggung bila ajaran keyakinan agama mereka 

sepertinya dihina oleh pemeluk agama lain. Mereka merespon langsung dengan 

mempertahankan taruhan jiwa. Mereka memahami agama orang lain dengan 

sikap antipati. Masyarakat kompleks atau masyarakat multikultural tersusun 

dari keanekaragaman budaya, masyarakat dan struktur sosial.”141 

 

Keanekaragaman adalah fakta yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan 

kolektif dan tidak bisa diharapkan eksistensinya atau tidak dapat ditekan tanpa tingkat 

kekerasan yang bisa diterima. Terlebih lagi sejak manusia terikat dan dibentuk oleh 

kebudayaan, penghormatan diri mereka secara erat terikat dengan penghormatan pada 

kebudayaannya. Penghormatan pada kebudayaan ini menumbuhkan rasa kesetiaan, 

memberi rasa percaya diri dan keberanian untuk berinteraksi dengan kebudayaan lain. 

                                                             

141Hamlin (59 Tahun)¸ Ketua Kabag Kesra Konawe Selatan, Wawancara, Andoolo, 10 Maret 

2023. 
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Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat multikultural adalah 

terjadinya asimilasi kebudayaan. Begitu juga dalam hal keberagamaan.  

“Orang-orang yang hidup dalam masyarakat multikultural berasimilasi 

mengenai bagaimana keberagamaan yang baik dalam masyarakat dengan 

komposisi kepemelukan agama yang heterogen. Hal ini menciptakan rasa 

toleransi dan kerjasama antar budaya-agama. Proses asimilasi ini muncul bukan 

hanya untuk kelompok minoritas tetapi juga untuk kelompok mayoritas. 

Mereka beranggapan bahwa masyarakat memiliki struktur moral dan 

kebudayaan yang padu dan koheren. Hal seperti ini jarang menjadi 

permasalahan.”142 

 

Meskipun struktur moral dan kebudayaan masyarakat memiliki koherensi 

internal, struktur itu tidak sepenuhnya sama dan padu. Struktur tersebut berbeda-beda 

menurut kelas, agama, wilayah dan disusun dari bermacam-macam rangkaian 

pemikiran bahkan yang bertentangan serta terdiri dari nilai-nilai dan praktek-praktek 

yang dapat ditafsirkan dan dihubungkan dengan beberapa cara yang berbeda. 

Golongan assimilasionis mengabaikan semua ini dan menawarkan satu pandangan 

yang sangat sempit dan menyimpang tentang kebudayaan nasional atau menyamakan 

struktur kelompok minoritas dengan kelompok yang lebih dominan. 

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan 

peranan dominan bagi ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan diantara mereka 

ada sekelompok orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyataan 

seperti ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan 

suatu agama dengan umatnya. Ada dua kelompok masyarakat beragama dalam 

                                                             

142Hidayat (50 Tahun), Ketua Kementerian Agama Konawe Selatan, Wawancara, Kantor 

Kementrian Agama Konawe Selatan, 11 Maret 2023. 
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masyarakat multikultural, yaitu masyarakat beragama educated people dan 

masyarakat beragama ordiniary people. Kedua masyarakat beragama ini berbeda 

dalam memperlakukan agama yang mereka peluk. Bagi masyarakat beragama 

educated people, memahami ajaran agama harus mengikutsertakan analisis rasional 

dan mengesampingkan pemahaman intuitif dan simbolik.  

Mereka mudah diajak bertoleransi terhadap agama dan pemeluk agama lain. 

Sebaliknya, masyarakat beragama ordiniary people memahami ajaran agama 

penuh dengan simbol-simbol dan tidak mempergunakan analisis rasional. 

Mereka mudah tersulut emosi dan sangat susah bertoleransi dengan agama dan 

pemeluk agama lain. Kelompok ini mudah digerakkan oleh sekelompok orang 

atau komunitas baik yang beraliansi pada politik maupun pada sosial budaya.143 

 

Dalam masyarakat multikultural yang identik dengan masyarakat serba 

majemuk baik dalam politik, budaya atau bahkan agama, manusia beragama 

cenderung mengalami konflik akibat adanya berbagi kepentingan yang dihadapinya. 

Kelompok bergama yang secara ekonomi kuat akan mampu mengalahkan kelompok 

agama yang lemah secara ekonomi. Pada sisi lain kelompok yangdianggap lemah 

dalam bidang perekonomian merasa tersisih dan terpinggirkan akibat tidak bisa 

bersaing dengan kelompok bergama yang kuat dari sisi ekonomi. Kelompok ini 

dalam menjalankan ekonominya berupaya mengimbangi kelompok kuat, serta 

memasukkan nilainilai supranatural. Dengan begitu, mereka merasa kuat secara 

kualitas spiritual sekalipun dalam skala kuantitas ekonomi kecil. 

                                                             

143Ivana (31 Tahum), Guru SMA N 23 Konawe Selatan , Wawancara, Anggoroboti, 24 

Februari 2023. 
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 Kenyataan seperti di atas adalah respon yang mendasar dari kelompok kecil. 

Respon ini bisa muncul dalam bentuk kelompok fundamentalis. Kelompok ini 

bereaksi untuk menjawab kelompok yang kuat dalam sistem perekonomian dengan 

menggulirkan berbagai konsep konservatif, ortodoks atau tradisional menuju konsep-

konsep fundamentalis modern. Mereka masuk dalam area masyarakat sipil, dunia 

permodalan dan universitas-universitas. Sekalipun kelompok fundamentalis modern 

seperti ini secara ekonomi lemah, namun ia memiliki berbagai strategi kuat dalam 

media informasi yang menginspirasi berbagai kecenderungan militansi 

keagamaannya.  

Mereka menguasai berbagai jaringan telekomunikasi canggih dan mampu 

menyebarkan gagasan ideologisnya untuk menghancurkan kekuatan jumlah besar. 

Mereka bekerja untuk agama dan kepentingan politik keagamannya. Dalam 

masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan peranan 

dominan bagi ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan diantara mereka ada 

sekelompok orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyataan seperti 

ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan suatu 

agama dengan umatnya.  

Dalam keragaman agama-agama, yang muncul dalam suatu masyarakat 

multikultural baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, 

perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai hambatan dalam kohesi 

sosial. Perbedaan agama tersebut telah meletakkan pemahaman keagamaan 

dalam kerangka dua kubu umat beragama: satu, kubu umat beragama tuan 

rumah; kedua, kubu umat beragama pendatang. Kubu umat beragama tuan 

rumah biasanya memiliki kuantiatas umat yang mayoritas, sedangkan kubu 

umat beragama pendatang biasanya menduduki posisi minoritas. Kedua kubu 

ini saling bertubrukan dalam pergaulan sosial, bila di antara mereka menjadikan 
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perbedaan agama sebagai hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai suatu 

bangsa atau masyarakat.144 

  

Munculnya kesadaran antar umat beragama yang diwujudkan dalam toleransi 

bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan di antara mereka. Moto agree in 

disagrement menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi beragama. Toleransi 

beragama yang dikembangkan bukan hanya menghargai teologi dan iman masing-

masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan menghargai budaya 

dari umat beragama tersebut.  

Toleransi beragama mampu memberikan dukungan bagi terbentuknya 

masyarakat madani yang diinspirasi oleh nilai-nilai supranatural. Ada dua tipe 

toleransi beragama: pertama, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima 

perbedaaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama 

aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah 

perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. 

Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling 

menghargai di antara keragaman. Praktek toleransi di sebuah negara sering 

mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemaknaan distingtif 

yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”. Toleransi beragama yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif umat 

bergama.145 

 

Sikap ini menganggap agama sendiri benar tetapi masih memberikan ruang 

untuk menyatakan kebenaran agama lain yang diyakini benar oleh umatnya. Sikap 

inklusif umat beragama akan mampu meruntuhkan sikap ekstrimis dan eksklusif umat 

beragama, yang biasanya melahirkan pemahaman fanatik buta dan radikalisme 

bahkan terorisme yang abadi terhadap umat berbeda agama. Toleransi itu cukup 

                                                             

144Djunaidi (60 Tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Konawe Selatan, 

Wawancara, Konda, 15 Februari 2023. 

145Djunaidi (60 Tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Konawe Selatan, 

Wawancara, Konda, 15 Februari 2023. 
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mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok 

lain, baik yang berbeda maupun yang sama. Toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran 

yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari 

hipokrisis. Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan terbentuknya sistem 

yang menjamin keamanan pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang 

terdapat dalam masyarakat. Ini direalisasikan dengan menghormati agama, moralitas 

dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain dan perbedaan-

perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya hanya 

karena berbeda keyakinan atau agama. 

Dalam kaitan dengan agama, toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan 

pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan 

ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini 

dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilihnya serta 

memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau 

diyakininya.  

2. Faktor Budaya 

Masyarakat Konawe Selatan kuat dalam ajaran agama itu disebabkan 

beberapa faktor organisasi keagamaan yang masuk seperti Nahdatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah ini telah menempatkan agama (Islam) sebagai 

unsur pemersatu. Bagi masyarakat Konawe Selatan, orang yang berasal dari suku 

manapun, selama ia muslim maka akan dianggap orang kita, karena adanya 

persamaan identitas dan solidaritas keagamaan (Islam). 
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“Kami di Konawe Selatan, bukan saja ajaran agama yang dijunjung tinggi, 

tetapi kearifan lokal saya lihat perlu selalu dilestarikan, saya berikan contoh 

budaya Kalosara, ini saya melihat digenerasi sekarang sudah tidak diperhatikan 

lagi bukan dalam bentuk nyata atau benda tetapi nilai-nilai persatuan sudah 

tidak diperhatikan, kemudian dalam hal menganut ajaran agama kami tidak 

pernah mendeskriminasi agama lain, kami selalu menghargai mereka, misalnya 

tetangga saya itu orang Kristen tetapi pada saat mereka merayakan natal mereka 

mengundang saya, ini merupakan bentuk toleransi saya bukan sebagai Islam 

tetapi sebagai masyarakat Konawe Selatan”.146 

 

Pandangan ini menegaskan terhadap umat di luar Islam, meskipun sudah lama 

tinggal dan menetap, tetap dianggap sebagai orang kita, “Piarai raimu, 

pombeotooriamino ariamu” (Peliharalah sikap dan tindakanmu, pertanda engkau 

berasal dari suatu bangsa yang beradab). Budaya dan kearifan lokal yang telah lama 

mengakar telah menyatukan masyarakat Konawe Selatan. Moderasi beragama pada 

Masyarakat Konawe Selatan bisa terawat baik dan selalu terlihat harmonis karena 

diikat oleh kesamaan budaya dan berasal dari leluhur yang sama.  

Dengan kata lain bahwa faktor budaya dan kearifan lokal menjadi instrumen 

utama dalam merekatkan hubungan sosial di tengah keragaman beragama pada 

masyarakat setempat. Beberapa contoh budaya, adat-istiadat dan kearifan lokal 

masyarakat Konawe Selatan yang mendukung praktik moderasi beragama dan sudah 

lama mengakar sebagaimana yang kemukakan oleh tokoh adat lembaga tolaki:  

 

 

 

                                                             

146Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 
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a. Sara Wanua/Sara Mombulesako 

Adat yang berlaku secara intern, maupun ekstern yakni berkaitan dengan hak 

dan kewajiban serta fungsi, peran dan tugas Pemerintah terhadap rakyat, hubungan 

antara Pemerintah dan Negeri Suku Tolaki, serta hubungan antara rakyat dan rakyat. 

b.  Sara Mbedulu 

Adat jenis ini mengatur tentang hubungan kekeluargaan dan persatuan, 

mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga inti sebagai satuan masyarakat 

terkecil, hingga mengatur tentang hubungan antar golongan baik bangsawan dan non 

bangsawan. Termasuk sub dari adat jenis ini adalah sara mberapu, yakni adat yang 

secara khusus mengatur tentang perkawinan. 

c. Sara Mbe’ombu 

Adat jenis ini merupakan adat yang mengatur tentang pelaksanaan aktivitas 

keagamaan atau kepercayaan, juga termasuk di dalamnya mombado. 

d. Sara Mandarahia 

Adalah adat yang mengatur tentang pekerjaan yang membutuhkan sebuah 

keahlian dan/atau keterampilan. 

e. Sara Mbeotoro’a 

Adalah adat yang dalam kegiatan berladang (mondau), berkebun 

(mombopaho), berternak/megembala kerbau (mombakani), berburu (melabu dan 

dumahu), dan menangkap ikan (meoti-oti).  

Oleh karena itu, Kalosara tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari 

orang Tolaki. Kalosara sebagai simbol persatuan kesatuan dan simbol hukum adat 
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yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting dalam kehidupan orang Tolaki. 

Misalnya dalam penyelesaian berbagai konflik/sengketa baik dalam skala besar 

(misalnya sengketa yang melibatkan kampung dengan kampung) maupun dalam skala 

kecil (misalnya sengketa yang melibatkan individu), dalam pengurusan perkawinan, 

dalam menyambut tamu, dalam menyampaikan undangan lisan, menyampaikan berita 

duka dan berbagai periswita-peristiwa lainnya. Oleh karena itu proses 

pelaksanaannya tidak dapat dihadirkan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat.  

Di dalam masyarakat Suku Tolaki terdapat tokoh adat yang disebut sebagai 

Tolea dan Pabitara. Tolea dan Pabitara ini merupakan juru penerang adat yang 

tugasnya adalah menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak. Mereka 

adalah tokoh adat yang diangkat sebagai tokoh karena kepandaiannya dalam 

menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan 

penting dalam kehidupan sehari-hari.  

Selain itu, dalam prosesi perkawinan adat Tolaki ada beberapa unsur penting 

dalam perhelatan tersebut, yakni pertama, pemerintah, kedua, unsur agama atau 

ulama, ketiga, tolea, dan keempat, pabitara, kelima, puutobu. Kelima unsur ini 

seyogianya ada dalam setiap perhelatan perkawinan adat Tolaki, mulai dari waktu 

peminangan sampai pada saat perkawinan. Unsur proses penyelenggaraan 

perkawinan terdiri dari lima tahap yakni tahap metiro atau metitiro (mengintip, 

meninjau calon istri), monduutudu (pelamaran jajagan), meloso’ako (pelamaran yang 

sesungguhnya), mondongo niwule (meminang), dan mowindahako (upacara nikah). 
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Selain itu, tradisi dan budaya masyarakat yang memperkuat perilaku moderasi 

beragama seperti yang dikemukakan oleh masyarakat: 

“Upacara adat Monahu Ndau’u merupakan salah satu wujud kebudayaan, 

khususnya bagi masyarakat di Desa Benua yang sebagian besar penduduknya 

adalah petani. Penyelenggaraan upacara ini adalah sebagai bentuk ungkapan 

rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan 

limpahan rezeki dari hasil pertanian ladang. Upacara ini memiliki fungsi sosial, 

di mana seluruh masyarakat tani terlibat dalam kegiatan ini, seperti membantu 

menyiapkan rumahrumahan yang disebut laika ngganda. Membantu 

menyiapkan gendang tahunan, bergotong royong dalam membersihkan tempat 

pelaksanaan upacara. Kegiatan ini dilakukan oleh warga masyarakat tanpa 

melihat status sosial ataupun memandang kedudukan seseorang. Semua terlibat 

bersama-sama, saling bantu membantu dengan senang hati demi kepentingan 

bersama. Selain itu, berfungsi sebagai sarana kerukunan hidup, sebagai alat 

pengendalian sosial atau pengawasan norma-norma masyarakat, dan pelestarian 

tradisi”.147 

 

Karena adanya Monahu Ndau’u ikut memperkuat persemaian budaya dan 

harmonisasi di tengah keragaman dalam keberagamaan. Masyarakat Konawe Selatan 

menjadi entitas dan identitas keberagamaan dalam kultural masyarakat yang plural. 

Oleh karenanya, Kecamatan setempat menjadi role model atas moderasi beragama 

bagi masyarakat yang mendiami Konawe Selatan. Harmonisasi dalam beragama yang 

mengedepankan pendekatan budaya dan kearifan lokal menjadi jalan alternatif bagi 

masyarakat Konawe Selatan dalam memperkuat ikatan solidaritas sosial.  

Ritme-ritme sosial berjalan damai dan paralel dengan nilai-nilai budaya dan 

kearifan lokal yang tumbuh pada masyarakat Konawe Selatan. Karena itu, perbedaan 

agama dan keyakinan sama sekali tidak mengganggu relasi sosial. Sebagai contoh, 

pernikahan beda agama adalah fenomena biasa yang sering terjadi. Kendati demikian, 

                                                             

147Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 
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semua tetap berjalan secara damai. Mereka tetap bisa hidup harmonis penuh 

kekeluargaan dalam ikatan pernikahan. Meskipun di beberapa kasus salah satu 

pengantin secara sukarela harus meninggalkan agamanya (suami mengikuti agama 

istri atau sebaliknya).148  

Perlu dikemukakan di sini bahwa untuk menerapkan moderasi (Wasathiyyah) 

beragama dalam kehidupan pribadi dan masyarakat diperlukan upaya serius yang 

dikukuhkan oleh pengetahuan/pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan 

terkendali, dan kewaspadaan dan kehati-hatian bersinambung. dengan Wasathiyyah, 

Islam hadir ditengah masyarakat majemuk/plural untuk berdialog dengan 

berprinsipkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan syura tanpa memaksa yang 

menolaknya untuk mengikutinya, dan yang menerima diberi kesempatan untuk 

melaksnakannya secara bertahap sesuai kemampuannya tanpa mengampangkannya. 

Bertolak dari penjelasan tersebut, Moderasi beragama yang dikemukan di sini 

adalah moderasi dalam hidup intern dan antar umat beragama, yang secara eksplisit 

memiliki nilai yang bersifat universalitas. Moderasi beragama di Konawe Selatan 

adalah moderasi beragama yang dibalut dengan budaya dan kearifan lokal 

masyarakat. Simbolitas, identitas dalam budaya dan kearifan lokal menjadi tanda dan 

penanda dalam sikap beragama (moderasi beragama). Moderasi beragama secara 

simbolik dapat di lihat dari cara mereka melakukan pembokaran Pohon Wangi atau 

                                                             

148Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 



115 
 

 

Haju Mengi (penanda lokasi muslim) untuk dibangun Gereja. Sementara Masjid 

dibangun di bawah naungan Pohon Bau atau Haju Wou (dilokasi umat Kristiani).  

Usaha masyarakat khususnya di Kecamatan Wolasi yang melakukan 

demikian, dapat dinilai sebagai cara mereka untuk hidup bersama (mori sama) dalam 

satu spasial tanpa batasan atau pengelompokan berdasarkan identitas keagamaannya. 

Penyatuan lokasi kuburan umat Islam dan umat Kristiani tanpa sekat secara simbolik 

juga dapat dibaca sebagai penolakan pemilahan spasial berdasarkan sekat 

keagamaan.149 Meskipun mereka mendapatakan pengaruh baik dari segi agama, 

ekonimis, sosial, dan budaya. Tetapi tokoh adat masih berperang penting ditengah 

masyarakat. Meskipun keyakinan yang dipeluk masing-masing warga tidak sama 

namun ketika melakukan ritual adat tetap melestarikan tradisi yang berkembang di 

wilayah Konawe Selatan, kemudian wujud dari toleransi beragama masyarakat 

konawe Selatan itu  terbilang masih sangat kuat dalam artian ketika melakukan ritual 

budaya seluruh pemuka tokoh agama hadir seperti Islam, Kristen (Katolik dan 

Protestan), Hindu dan Budha: 

“Ketika kami di Konawe Selatan melakukan ritual budaya misalnya non itu 

kami mengundang semua tokoh agama, kapolres bahkan bupati, karena dalam 

pandangan saya ini bisa menjadi perekat kami dalam berhubungan sosial 

dengan masyarakat dan kami punya semboyan dalam adat yaitu “Inae Kosara 

ie Pinesara. Inae lia sara ie pinekasara” (Siapa yang mengharga adat ia akan 

dihormati. Siapa yang melanggar adat ia akan diberi sanksi)”.150  

 

                                                             

149Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 

150Ayub Meronda (47 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Laeya, 13 Maret 2023. 
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Hidup rukun sudah menjadi ciri khas masyarakat Konawe Selatan dalam 

berinteraksi, yang menjadikan rukunnya masyarakat ini adalah nilai-nilai toleransi 

sebagai pijakan hidup bersosial maupun beragama. Makna toleransi sendiri sebuah 

upaya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan cara 

menghormati antar sesama, saling mempercayai, saling kerja sama demi tercapainya 

masyarakat yang satu tanpa adanya ketimpanagn sosial. Sikap rukun yang diwariskan 

leluhur mewujudkan tatanan kondisi masyarakat Konawe Selatan yang tentram 

bahkan hampir tidak ditemukannya konflik sosial maupun agama hal ini 

mencerminkan adanya perbedaan bukan suatu penghalang untuk memperkokoh 

persaudaraan. 

“Saya melihat masyarakat Konawe Selatan sangat menghargai pemeluk agama 

lain, kenapa saya katakan seperti ini karena saya merupakan masyarakat 

imigrasi dari Bali pindah ke Desa Palangga, kemudian di Desa itu terbilang 

cukup rukun karena disini Islam, Kisten, Hindu dan Budha hidup berdampingan 

dalam satu Desa. Untuk itu dapat saya katakan tingkat toleransi beragama 

cukup kuat”.151 

 

Kemudian masyarakat Konawe Selatan memiliki warisan ragam badaya dan 

kearifan yang patut selalu direvitalisasi sebagai menjaga identitas dan jati diri etnik 

ini, yaitu: Pertama, Samaturu dapat dimaknai dengan saling menopang, saling 

memberi, dan saling menjaga. Bagi tolaki, budaya ini untuk memuliakan dan 

mengutamakan hidup untuk saling menjalin persatuan, suka menolong orang lain 

yang sedang membutuhkan pertolongan. Samaturu juga merupakan bentuk kepekaan 

                                                             

151Arya (27 Tahun), Staf Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe Selatan, 

Wawancara, Andoolo, 1 Maret 2023. 
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dan kepeduliaan sosial. tradisi samaturu bukanlah sekedar slogan saja, akan tetapi 

mengandung ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (parktek kebersamaan) yang 

syarat dengan tanggung jawab sesama. Jika membantu orang dengan asal-asalan 

maka itu tetap dikategorikan sebagai orang yang belum menjalankan budaya 

samaturu dengan baik dan tanggung jawab. Kedua, Kohanu sering disebut dengan 

budaya malu. Nilai kearifan ini merupakan sistim pertahanan moral bagi diri sendiri, 

misalnya ada orang yang dikatakan malas bekerja maka pihak yang dijadikan sasaran 

kalim tersebut akan merasa malu dan memotivasi diri untuk berubah lebih tekun dan 

rajin. Orang akan selau menjaga dirinya dari stigma pemalas, atau stigma lainnya 

yang bermakna tidak baik, hal ini karena setiap orang Tolaki harus merasa kohanu 

atau malu. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

1.  Toleransi beragama merupakan sebuah konsep yang menggambarkan sikap 

saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok agama, seperti halnya 

yang ada di Konawe Selatan, merupakan daerah yang masyarakatnya plural 

dan heterogen dimana menganut bermacam keyakinan, tidak hanya agama 

Islam, tetapi ada juga beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan 

Buddha. Bagi Islam, konsep toleransi beragama dipahami sebagai “tidak 

adanya paksaan dalam beragama” atau sikap menghormati dan berlapang dada 

terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencapuri urusan peribadahan 

masing masing- masing. Bagi penganut Kristen Protestan, menyatakan bahwa 

toleransi beragama perupakan implementasi dari ajaran cinta kasih yang 

kemudian menciptakan kerukunan hidup dengan tidak memandang perbedaan 

latar belakang agama dan justru dari perbedaan-perbedaan itulah yang 

kemudian melahirkan toleransi untuk saling menghormati, menghargai dan 

menerima keragaman tersebut. Selain itu, penganut Kristen Katolik 

berpandangan bahwa di dalam diri manusia memiliki hak perogatif akan 

kebebasan dalam beragama tanpa adanya paksaan, dengan memiliki sikap 

toleransi kita akan saling menghormati dan menerima perbedaan termasuk 

keyakinan setempat. Bagi penganut agama Hindu menganggap konsep 
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toleransi merupakan sebuah lingkungan bertingkat antara Tuhan, manusia dan 

lingkungan. Bahkan dalam ajarannya diajarkan untuk saling menghormati, 

menghargai, memahami maupun saling menerima perbedaan. Penganut agama 

Buddha juga memiliki ajaran yang berkaitan dengan toleransi seperti sifat 

luhur (brahmavihara) yang terdiri dari metta (cinta kasih), karuna (welas asih), 

mudita (simpati), dan uppekha (keseimbangan batin) dengan menebar cinta 

kasih, welas asih, simpati dan keseimbangan batin agar tercipta sebuah 

kedamaian. Jadi semua agama sangat menjunjung sikap toleransi dalam 

kehidupannya terutama berkaitan tentang keberagaman dan perbedaan yang 

ada demi terciptanya kehidupan yang harmonis. 

2. Kalosara merupakan kearifan lokal bagi masyarakat Konawe Selatan dan 

menjadi falsafah hidup bagi masyarakat setempat. Di dalam Kalosara 

terkandung nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan atau agama-agama yang 

dianut oleh masyarakat berupa Monapa Mbu’undawaro (Kesejahteraan), yang 

diwujudkan dengan apa yang disebut mombekapona-pona’ako (saling hormat 

menghormati), mombekamei-meiri’ako (saling kasih mengasihi), ndudu 

karandu (suasana ketenangan batin yang diliputi dengan alunan bunyi gong 

yang merdu di tengah malam), dan tumotapa rarai (suasana kegembiraan 

yang diliputi dengan suara hura-hura, tawa dan tepuk tangan yang meriah). 

Implementasi toleransi beragama berbasis kearifan lokal kalosara dapat 

diterapkan dengan cara mengambil tiga unsur utama di dalam kalosara yaitu 

lilitan rotan mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa hidup toleransi 
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sesama agama kita harus mampu menerima perbedaan, dan menjaga rasa 

persaudaraa. kain putih melambangkan kesucian dan religius, hidup harus 

saling tolong menolong sesama manusia, dan hidup rukun dan damai sesama 

manusia dan talam anyaman melambangkan kesejaahteraan dan keadilan 

sosial, mengajarkan bahwa jika ingin hidup adil maka di perlukan kebebasan 

dalam beragama, dan keadilan bagi seluruh agama 

3. Adapun faktor yang berpengaruh dalam pengimplementasian toleransi 

beragama dalam basis kearifan lokal Kalosara di Konawe Selatan adalah 1) 

faktor agama, sebab toleransi dikembangkan dalam masyarakat ini tidak 

terjalin atau berjalan normal. Mereka mudah tersentuh atau tersinggung bila 

ajaran keyakinan agama mereka sepertinya dihina oleh pemeluk agama lain. 

Oleh karenanya dengan adanya toleransi, memunculkan sikap simpati dan 

mampu menerima perbedaan keyakinan di masyarakat serta terjalin 

harmonisasi antar penganut agama. 2) Faktor budaya, bagi masyarakat 

Konawe Selatan terdapat kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakatnya dan dijadikan sebagai falsafah hidup, yakni Kalosara. 

Kalosara sebagai simbol persatuan kesatuan dan simbol hukum adat yang 

selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat 

Konawe Selatan terutama orang Tolaki. Misalnya dalam penyelesaian 

berbagai konflik/sengketa baik dalam skala besar (misalnya sengketa yang 

melibatkan kampung dengan kampung) maupun dalam skala kecil (misalnya 

sengketa yang melibatkan individu), dalam pengurusan perkawinan, dalam 
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menyambut tamu, dalam menyampaikan undangan lisan, menyampaikan 

berita duka dan berbagai periswita-peristiwa lainnya.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kearifan lokal kalosara mempunyai 

peran yang baik dalam memperkuat moderasi beragama di Konawe Selatan, maka hal 

tersebut harus tetap dilestarikan dan dijaga sebagai simbol pemersatu dan menjadi 

jembatan dalam menerima segala perbedaan yang ada serta menumbuhkan sikap 

toleransi antar penganut agama. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan bacaan, rujukan dan pijakan agar mampu mengetahui kehidupan moderasi 

beragama yang ada di masyarakat Konawe Selatan. 
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