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KATA PENGANTAR 

الله الرحمن الرحيمبسم    

اَلْحَمْدُ لله الَّذِى جَعَلَ الْقُرْآنَ كِتَابًا خَتَمَ بِهِ 

نْزَلَهُ عَلَى نَبِي ٍّ خَتَمَ بِهِ الْنَْبِيَاءَ 
َ
دِْْنٍّ بِ الْكُتُبَ وَأ

مُّ عَامٍّ خَالِدٍّ خَتَمَ بِهِ الْدََْْانَ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِ 

تُ الصَّالِحَاتُ وَبِفَضْلِهِ تَتَنَزَّلُ الْخيَْرَاتُ وَالْبَرَكَا

شهَْدُ 
َ
نْ اَ وَبِتَوْفِيْقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَاَْاتُ. أ

َ
 أ

شهَْ إِلَهَ إِاَّ الله وَحْدَهُ اَشرَِْْ 
َ
نَّ مُحَمَّدًا كَ لَهُ وَأ

َ
دُ أ

 عَبْدُهُ وَرَسوُْلُهُ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍّ وَعَلَى آلِهِ 

مَّا بَعْدُ.
َ
جْمَعِيْنَ، أ

َ
صْحَابِهِ أ

َ
 وَأ

Puji syukur kehadirat Allah swt. karena atas petunjuk, taufik, cahaya ilmu 

dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terwujud dengan judul 

“Implementasi Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama di Mahabbah 

Institute For Peace And Goodness” Tesis ini diajukan guna memenuhi syarat 

dalam penyelesaian pendidikan pada Program Magister Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

Upaya penulisan Tesis ini telah dilakukan secara maksimal, sehingga 

peneliti dengan senang hati menerima semua koreksi dan saran-saran demi 

perbaikan dan kesempurnaannya. 

Tesis ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut 

memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan 

moral maupun material. Oleh karena itu, sepatutnya mengucapkan rasa syukur, 

terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Pertama-tama peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam 

dan tulus kepada kedua orang tua peneliti yakni, ayahanda Drs. Syamsul 
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Bahri, M.Ag. dan ibunda Maryam yang senantiasa merawat dan mendidik 

peneliti dari kecil hingga sekarang. Peneliti menyadari bahwa ucapan 

terima kasih tidak akan sebanding dengan pengorbanan yang telah 

dilakukan oleh keduanya.  

2. Prof. H. Hamdan, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan 

Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Prof. Dr. H. Wahyuddin Naro, Prof. Dr. H. 

Darussalam Syamsuddin, M.Ag dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag 

masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II, III dan IV. 

3. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. M. Galib, M. 

M.A. dan Wakil Direktur Pascasarjan Dr. H. Andi Aderus, Lc. M.A. beserta 

jajarannya pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah 

memberikan kesempatan dengan segala fasilitas dan kemudahan untuk 

menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

4. Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. bersama Dr. Hasyim Haddade, M.Ag. selaku 

promotor dan ko-promotor, yang secara langsung memberikan bimbingan, 

arahan dan saran-saran berharga kepada peneliti sehingga tulisan ini dapat 

terwujud. 

5. Prof. Dr. H. M. Galib, M. M.A.  bersama Dr. Hj. Aisyah Arsyad, MA. 

selaku penguji I dan II pada tesis ini yang telah menguji, mengkritisi dan 

mengarahkan peneliti sehingga tulisan ini layak menjadi sebuah karya 

ilmiah.   

6. Para Guru Besar dan Dosen  Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

tidak dapat disebut namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan 

konstribusi ilmiyah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir selama 

masa studi. 
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7. Seluruh pegawai dan staf Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah 

membantu memberikan pelayanan administrasi maupun informasi dan 

kemudahan-kemudahan lainnya selama menjalani studi. 

8. Terkhusus kepada lembaga Mahabbah Institute For Peace and Goodness 

yang telah menerima peneliti dengan baik untuk melakukan wawancara 

sehingga memberikan kemudahan dalam penelitian ini. 

9. Pengurus yayasan Al-Ishlah As’adiyah Lonra, seluruh pembina di MTs 

As’adiyah no. 45 Lonra dan MA As’adiyah no. 30 Lonra yang selalu 

mendorong dan memberikan motivasi kepada peneliti agar segera 

menyelesaikan studi. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir yang 

sering diajak berdikusi dan memberikan banyak inspirasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan 

namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah. 

Semoga Allah swt. senantiasa meridai semua amal usaha yang telah dilaksanakan 

dengan penuh kesungguhan serta keikhlasan. Selanjutnya Semoga Allah swt. 

merahmati dan memberkati semua upaya berkenan dengan penulisan tesis ini 

sehingga bernilai ibadah dan bermanfaat bagi diri pribadi, akademisi dan 

masyarakat secara umum sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara 

dalam dunia pendidikan seraya berdoa:  

 
َ
شكُْرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أ

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِى أ

َ
نْعَمْ ََ رَب ِ أ

عْمَلَ صاَلِحاً 
َ
نْ أ

َ
علََيَّ وَعلََى وَالِدَيَّ وَأ

دْخلِْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ 
َ
تَرْضاَهُ وَأ

 الصَّالِحيِْنَ. آمين َْا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.
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Wa al-sala>mu ‘alaikum wa rah}matullah wa baraka>tuh     

Makassar,  26 Desember 2022 

Peneliti, 

 

 

Muhammad Arief Syam 
Nim: 80600218003  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 K = ك   S = س    B = ب  

 L = ل Sy = ش  T = ت

 M = م {S = ص  |S = ث

 N = ن {D = ض  J = ج

 W = و {T = ط  {H = ح

 H = هـ {Z = ظ  Kh = خ

 Y = ي A‘ = ع  D = د

    G = غ  |Z = ذ

    F = ف  R = ر

    Q = ق  Z = ز

Hamzah (ء) 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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal  

tunggal atau monoftong dan vocal rangkapat audiftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  



 

 

x 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

ـوْ لقَ   h}umaid : حمَُـيْد   : qaul 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 رَمَـى    ma>ta :  مَـا تَ 

 : rama> 

 َْـمُـوْ تُ     d}a‘i>f :  ضعَِيـفْ 

 : yamu>tu 
  

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 

d}ammah u u  ُا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah danya ai a dan i  ََْى 

fath}ah danwau au a dan u  ََْو 

Nama 

 

Harkat dan Huruf 

 
fath}ah dan alif atau ya  | ا َ ...

 ى Kasrah dan ya ... َ ى

d}amah danwau 

 

 وُ 

Huruf dan Tanda 

 
a> 

i> 

u> 

Nama 

 
a dan garis di atas 

 
i dangaris di atas 

 
u dan garis di atas 
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4. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (   َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

حَ حَّ صَ   : s}ah}h}ah}a   دَجَّال : dajja>l    وَضَّاع : 

wad}d}a>‘ 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)ال 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

حيِحُ ـصَّ اَل   : al-s}ah}i>h }(bukan as-sah}i>h}) ضَّعِيْفاَل   

: al-d}a‘i>f (bukan ad}-d}a‘i>f) 

6. 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. 

Contohnya: 

  syai’un : شـَيءْ    Sya>’a : شاَءَ 

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>n), Sunnah, hadis, dan 

khusus. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

D{a‘i>f al-h{adis\   Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

8. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

اللهِ  عبَْـدُ   ‘abdulla>h   ِاللهِ  عبَُيْد  

‘ubaidilla>h 

9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 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 capital 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 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Al-Mustadrak ‘alaal-S{ahi>h}ain Ibn H{ajr Al-‘Asqa>ni> 

10. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>    

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m     

r.a. = rad}iayallahu ‘anhu / ‘anha 

H    = Hijriah       

M     = Masehi 

w.    = Wafat tahun 

QS. …/…: 4  = QS al-Baqarah / 2: 4 atau A<li 'Imra>n/3:4 
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ABSTRAK 

Nama   : Muhammad Arief Syam  
Nim   : 80600216003   
Jurusan / Prodi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 
Judul Tesis :Implementasi Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama 

Di Mahabbah Institute For Peace And Goodness  

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ayat-
ayat kerukunan antar umat beragama di Mahabbah Institute for Peace and 
Goodness. Adapun sub masalah yang dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimana tafsiran ayat-ayat kerukunan antar umat beragama, 2) Bagaimana 
pemahaman anggota Mahabbah Institute for Peace and Goodness tentang 
kerukunanan beragama dan 3) Bagaimana implementasi ayat-ayat kerukunan di 
Mahabbah Institute for Peace and Goodness dalam membangun relasi harmonis 
antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ayat-ayat tentang 
kerukunan, mengetahui pemahaman anggota Mahabbah Institute for Peace and 
Goodness tentang kerukunan antar umat beragama dan mengetahui implementasi 
ayat-ayat kerukunan di Mahabbah Institute for Peace and Goodness dalam 
membangun relasi harmonis antar umat beragama.     

Penelitian ini tergolong field research. Untuk menjawab permasalahan di 
atas, peneliti menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan ilmu 
tafsir dan studi kasus. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara 
kepada informan yang telah ditentukan, kemudian mengulas, menganilisis dan 
menyimpulkan hasil wawancara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ayat-ayat kerukunan dalam 
penelitian menunjukkan 4 hal, yaitu; a) kebebasan bagi setiap individu dalam 
memilih agama; b) kebebasan terhadap setiap penganut agama untuk menjalankan 
ajaran agamanya; c) larangan untuk mencacimaki sesembahan penganut agama 
yang berbeda dan d) kebolehan bagi antar umat beragama untuk menjalin 
hubungan baik. 2) Ayat-ayat kerukunan yang dipahami oleh anggota Mahabbah 
Institute for Peace and Goodness ialah; a) QS al-Baqarah / 02: 256 larangan untuk 
memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain; b) QS al-Baqarah / 02: 139 
sebagai larangan untuk menghalangi penganut agama lain untuk menjalankan 
ajaran agamanya; c) QS al-An‘a>m / 06: 108 sebagai larangan untuk menampilkan 
orogansi beragama dengan mencaci maki ajaran agama lain; dan d) QS al-
Mumtahanah / 60: 08 sebagai kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk menjalin 
hubungan baik dan memperoleh kedamaian hidup. Dan 3) Implementasi ayat-ayat 
kerukunan di Mahabbah Institute for Peace and Goodness terbagi menjadi dua 
konsep, yaitu: a) toleransi pasif berupa menerima keberadaan perbedaan keyakinan 
dan tidak mengganggu penganut agama lain; b) toleransi aktif berupa rutin 
melakukan diskusi lintas iman, saling mengingatkan ajaran agama dan menjaga 
silaturahmi.  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat luas tentang eksistensi ayat-ayat kerukunan di dalam al-Qur’an dan 

implementasinya di Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai lembaga 

bergerak dalam hal memelihara kerukunan antar umat beragama. Selain daripada 

itu, penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi rujukan / referensi karya ilmiah 

dalam bidang akademik, utamanya dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.   
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ABSTRACT 

Name : Muhammad Arief Syam 

ID  : 80600216003 

Department/ Study Program: Al-Qur'an Science and Interpretation 

Thesis Title: Implementation of Verses of Inter-Religious Harmony at the 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

 

The main problem in this research is how to implement the verses of inter-

religious harmony at the Mahabbah Institute for Peace and Goodness. The sub-

problems that are solved in this study are: 1) How are the verses of inter-religious 

harmony interpreted, 2) How do the members of the Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness understand religious harmony and 3) How are the verses of harmony 

implemented in the Mahabbah Institute for Peace and Goodness in building 

harmonious relations between religious communities. This study aims to 

understand verses about harmony, find out the understanding of members of the 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness about inter-religious harmony and find 

out the implementation of harmony verses at the Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness in building harmonious relations between religious communities. 

This research is classified as field research. To answer the above problems, 

researchers used a multidisciplinary approach, namely the science of interpretation 

and case study approaches. Data were collected by observing, interviewing selected 

informants, then reviewing, analyzing, and concluding the results of the interviews. 

The results of this study indicate that: 1) The verses of harmony in the 

research show four things, including; a) freedom for every individual in choosing 

religion; b) freedom for every adherent of religion to carry out his religious 

teachings; c) the prohibition to insult worshipers of different religions and d) the 

permissibility for inter-religious people to establish good relations. 2) The verses of 

harmony understood by members of the Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness are; a) QS al-Baqarah / 02: 256 prohibition against imposing beliefs on 

adherents of other religions; b) QS al-Baqarah / 02: 139 as a prohibition to prevent 

adherents of other religions from carrying out their religious teachings; c) QS al-

An'a>m / 06: 108 as a prohibition to display religious organization by insulting the 

teachings of other religions; and d) QS al-Mumtahanah / 60: 08 as a basic need for 

every individual to establish good relations and gain peace in life. And 3) The 

implementation of harmony verses at the Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness is divided into two concepts, namely: a) passive tolerance in the form of 

accepting the existence of different beliefs and not disturbing adherents of other 

religions; b) active tolerance in the form of regularly holding cross-faith 

discussions, reminding each other of religious teachings and maintaining the 

friendship. 

The results of this research are expected to provide an understanding to the 

broader community regarding the existence of harmony verses in the Qur'an and 

their implementation at the Mahabbah Institute for Peace and Goodness as an 
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institution engaged in maintaining inter-religious harmony. Apart from that, this 

research is also expected to be a reference for scientific work in the academic field, 

especially in Al-Qur'an and Interpretation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan satu hakekat yang mempunyai dua dimensi, yaitu 

dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh, jiwa, akal dan sebagainya). 

Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan 

bangkit kembali pada hari kiamat.1 Dalam realitasnya, manusia merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri, melainkan memerlukan 

hubungan timbal balik antara individu yang satu dan individu lainnya. 

Sebagai makhluk sosial, fitrah manusia menghajatkan hidup rukun 

berdampingan satu sama lain tanpa adanya permusuhan, terjalin dan terjamin rasa 

kekeluargaan serta persahabatan, tenggang rasa, dan saling hormat-menghormati 

antar sesama.2 Menurut Aristoteles sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahim 

Mallaweang dalam bukunya Pengantar Sosiologi : Sebuah Studi Awal tentang 

Dasar-Dasar Sosiologi pada Umumnya bahwa manusia adalah zoon politikon yaitu 

makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari 

teman untuk hidup bersama, lebih suka daripada hidup tersendiri. Jadi, manusia itu 

hidup bersama karena adanya persamaan pada diri seseorang, manusia berusaha 

mencari persamaan-persamaan tersebut yang ada pada diri seseorang dan pada 

dirinya.3 

                                                 
1Lihat. Abdul Gaffar, “Manusia dalam Perspektif al-Qur’an”, Jurnal Tafsere, 2, no. 2 (2014 

M): 11.   

2Mirhan AM, “Toleransi Beragama dalam Islam: Tinjauan Sejarah Masa Nabi Muhammad 

saw di Madinah”, Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 1995), h. 2.  

3Abdul Rahim Mallaweang, Pengantar Sosiologi: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar 

Sosiologi pada Umumnya (Cet. I; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2013) h. 24. 
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Al-Qur’an merupakan kitab sumber utama bagi umat Islam dalam 

menjalani segala aspek kehidupannya, setidaknya menggunakan 4 terminologi 

dalam menjelaskan persoalan manusia; pertama, disebut dengan النَّاس 

sebanyak 240 kali dan tersebar di berbagai surah4; kedua, disebut dengan 

 sebanyak 61 kali dan tersebar diberbagai surah5; ketiga, disebut الإنسان

dengan َالبَشر sebanyak 37 kali dan tersebar diberbagai surah6; dan keempat, 

disebut dengan بَني آدَم sebanyak 7 kali dan tersebar dibeberapa surah.7 

Lebih lanjut, terminologi di atas yang digunakan oleh al-Qur’an dalam 

menjelaskan tentang manusia secara arti dan maknanya sama, namun secara 

muatan penekanan pembahasan memiliki perbedaan. Kata لنَّاسا  adalah 

yang paling umum digunakan oleh al-Qur’an dibandingkan kata lainnya dan 

menekankan pembahasan tentang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari 

sekelompok orang atau makhluk sosial. Sementara kata الإنسان 

menekankan tentang manusia dari aspek totalitas manusia yang terdiri dari jiwa 

dan raga. Adapun kata َالبَشر menekankan pada aspek biologis manusia yang 

secara fisik berbeda dengan makhluk lainnya. Dan kata بَني آدَم pada 

aspek asal usul manusia yang merupakan keturunan nabi Adam as.  

Secara eksplisit penjelasan mengenai proses penciptaan manusia dapat 

dilihat dalam ulasan al-Qur’an QS al-A‘ra>f/07: 189, berikut; 

                                                 
4Lihat Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari>m, (Kairo: Mat}ba‘ah Da>r al-Kutub al-Mis}riah, 1324 H), h. 895-899.  

5Lihat Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari>m,  h. 93.  

6Lihat Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari>m, h. 120-121.  

7Lihat Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari>m, h. 137.  
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لَ هُوَ الَّذِي خلََقَكُمْ مِنْ نَفْسٍّ وَاحدَِةٍّ وَجعََ 

شَّاهَا مِنْهَا زَوْجهََا لِيَسكُْنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَ 

قْقَلَ َْ خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّ حمََلَ َْ حمَْلً 
َ
ا أ

ا دَعوََا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صاَلِحً 

 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِْنَ 

Terjemahnya; 

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (isterinya) mengandung 

kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). 

Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon 

kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami 

anak yang shalih, tentulah kami akan selalu bersyukur”.8  

Ayat tersebut menjelaskan tentang proses penciptaan dan perkembang-

biakan manusia yang mulanya tercipta dari satu orang (nabi Adam as), kemudian 

Allah menciptakan pasangan dari dirinya berupa perempuan (Hawa). Ayat di atas 

menggunakan lafal خلق dalam menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. 

Menurut Hasyim Haddade, dari sekian banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan 

tentang penciptaan manusia, lebih banyak menggunakan kata خلق daripada 

 yang menunjukkan penciptaan sesuatu yang belum pernah ada.9 Setelah جعل

itu keduanya menjadi pasangan, keduanya melakukan hubungan intim, hingga 

Hawa mengandung lalu melahirkan keturunan. Dengan proses perkembangbiakan 

yang terjadi secara turun temurun dari generasi ke generasi tersebut berakibat pada 

terbentuknya manusia ke berbagai bangsa dan suku, sebagaimana yang telah 

diterankan pada QS al-H}ujura>t/49: 13; 

                                                 
8Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. I; t.t., PT 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 1430 H /  2009 M), h. 175. 

9Lihat Hasyim Haddade, Relasi Manusia Dengan Pendidikan (Sebuah Telaah Terhadap 

Ayat-ayat Al-Qur’an0, Jurnal, (Sulesana: vol. X, no. I, 2016), h. 06̀. 
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 َْاأَُّْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍّ 

نْثَى وَجَعَلْنَاكُ 
ُ
لَ مْ شعُُوبًا وَقَبَائِ وَأ

تْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أ

َ
قَاكُمْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

 إِنَّ اللَّهَ علَِيم  خبَِير  

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

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

di antara  kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh 

Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.10 

Ulama beragam dalam menjelaskan lafal شعوب dan قبائل pada 

ayat di atas. Secara umum, ulama menjelaskan bahwa kata شعوب atau شعب 

secara cakupan lebih luas dari قبائل atau قبيلة, seperti: Rabi>‘ah, 

Mud}ar, Aus dan Khazraj. Sementara lafal قبائل lebih sempit cakupannya, 

seperti: suku Bakr yang merupakan bagian dari bangsa Rabi‘ah atau suku Tami>m 

dari bangsa Mud}ar.11 Pendapat lain mengatakan bahwa شعوب diperuntukkan 

pada garis keturunan yang jauh, sedang قبائل diperuntukkan pada garis 

keturunan yang dekat. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa: 

 digunakan untuk orang قبائل digunakan untuk non-Arab, sedang شعوب

Arab.12 Setelah قبيلة, terdapat kata بطن yang menunjukkan kelompok 

manusia lebih sempit, yakni marga hingga mengerucut pada keluarga dalam 1 

rumah.  

Perbedaan-perbedan tersebut pada dasarnya mengerucut pada satu makna, 

yakni kata شعوب menunjukkan kelompok manusia yang lebih luas 

                                                 
10Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 517. 

11Lihat Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz IV, (Cet. I; Mesir: Syarikah 

Maktabah wa Mat}ba‘ah, 1365 H/1946 M),  h. 265. 

12Abu> al-Muzaffar Mans}u>r bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Jabba>r bin Ah}mad al-Marwazi> al-

Sam‘a>ni>, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz V, (Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Wat}n, 1418 H/1997 M), h. 228. 
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cakupannya, sementara kata قبائل menunjukkan kelompok manusia secara 

sempit atau bagian kecil dari شعوب. Sekalipun manusia terdiri dari berbagai 

bangsa dan suku yang berbeda-beda, pada intinya garis keturunan manusia akan 

bertemu pada nabi Adam as. 

Terbentuknya manusia dengan berbagai bangsa dan suku, tentu akan 

berefek pada timbulnya perbedaan dalam hal bentuk fisik (warna kulit dan postur 

tubuh) dan budaya (bahasa dan tradisi), bahkan berefek pula pada perbedaan sistem 

keperyacaan (agama). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama adalah sistem 

yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Mahakuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya.13 Pada dasarnya, terdapat banyak agama yang 

tersebar diberbagai dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, di Indonesia 

hanya ada 6 agama yang di akui, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha 

dan Konghucu. 

Agama-agama tersebut memiliki kepercayaan kepada tuhan yang berbeda-

beda dan sistem peribadatan yang berbeda-beda pula. Namun, dalam hal ajaran 

memiliki banyak kesamaan, utamanya dalam hal interaksi sosial (akhlak). 

Sekalipun agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas bangsa 

Indonesia, hukum Islam bukanlah merupakan dasar hukum utama negara, 

melainkan pancasila dan Undang-undag Dasar (UUD) 45 yang telah menjadi 

kesepakatan bersama para founding father di masa lampau. Hal ini merupakan 

ikhtiar mereka untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan bersatu dalam 

bingkai keragaman (Bhineka Tunggal Ika). 

                                                 
13https://kbbi.web.id/agama.html 



6 

 

 

 

Eksistensi pancasila dan UUD 45 sebagai dasar hukum negara pada 

dasarnya belum cukup untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama 

jika para tokohnya masing-masing tidak memiliki sikap saling menghormati dan 

memperlihatkan arogansi fanatisme beragamanya. Perbedaan pendapat, ambisi 

kekuasaan dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses 

interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, 

pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, 

yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam 

berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.14 

Misalnya, terdapat segelintir kelompok dari agama Islam yang seringkali 

menebarkan doktrin yang mengandung potensi terjadinya perpecahan dengan 

menjadikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai pemicunya, di antaranya QS al-Ma>’idah / 

05: 51, berikut: 

يُّهَا
َ
 الْيَهُودَ  ذُااخِ تَتَّ  لَ  آمَنُوا الَّذِينَ  يَاأ

اْلِيَاءَ  اَالنَّصاَرَى
َ
اْ  بَعْضهُُمْ  أ

َ
 بَعْض   لِيَاءُ أ

 اللَّهَ  إِنَّ  نْهُمْ مِ  فَإِنَّهُ  مِنْكُمْ  يَتَوَلَّهُمْ  اَمَنْ 

 الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي لَ 

Terjemahnya; 

Wahai orang-orag yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang 

Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu) [wali, peindung atau 

pemimpin]; mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di atar 

kamu yang menjadikan mereka tean setia [wali, pelindung atau pemimpin], 

maka sesungguhnya di termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.15  

                                                 
14Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim : Tinjauan dari Perspektif 

Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2006), h. 15. 

15Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h.117. 
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Ayat di atas seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu 

untuk menyudutkan penganut agama lainnya, utamanya ketika menjelang tahun-

tahun politik. Hal demikian ditujukan agar umat Islam tidak memilih calon 

pemimpin yang berlatar belakang agama di luar Islam. Selain itu, ayat di atas juga 

seringkali digunkan untuk memboikot produk-produk yang dipasarkan oleh orang-

orang non-muslim yang besar kemungkinan akan mengundang reaksi kemarahan 

dari penganut agama lainnya. Padahal dalam al-Qur’an sendiri tidak melarang 

umat Islam untuk berinteraksi dengan penganut agama lain, hal ini telah 

ditegaskan QS Mumtah}anah/60: 08. 

 ُْقَاتِلُوكُمْ  مْ لَ  الَّذِْنَ  عنَِ  اللَّهُ  َْنْهَاكُمُ  اَ 

نْ  َْارِكُمْ دِ  مِنْ  ُْخرِْجوُكُمْ  وَلَمْ  دِ ْنِ ال فِي
َ
 أ

 ُْحبُِّ  اللَّهَ  إِنَّ  إِلَيْهِمْ  وَتُقْسِطوُا تَبَرُّوهُمْ 

  الْمُقْسِطِينَ 

Terjemahnya : 

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang Berlaku adil.16  

Ayat di atas menegaskan bahwa al-Qur’an pada dasarnya telah 

menekankan pentingnya berlaku adil terhadap lingkungan sekeliling yang berujung 

pada interaksi sosial antara kedua kelompok yang berbeda, yaitu muslim dengan 

non-muslim. Terjadinya konflik antar agama jika di amati lebih jauh, tidak hanya 

dipicu oleh sentimen agama semata, malainkan dapat pula dipicu oleh kepentingan 

politik, ekonomi dan agama hanya dijadikan sebagai sumbu pemicu untuk 

mengobarkan semangat massa dan menggerakkan mereka, sehingga hal tersebut 

seolah-olah adalah konflik agama. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan antar 

                                                 
16Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 550. 
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umat beragama dalam menjalin interaksi sosial tersebut, perlu dilakukan upaya-

upaya yang terbingkai dalam perdamaian. 

Sebagaimana legitimasi dari ayat di atas yang tidak melarang umat Islam 

untuk berbuat baik kepada umat beragama lainnya, maka umat Islam sepatutnya 

untuk malukan hubungan sosial dengan baik kepada mereka yang berbeda secara 

keyakinan. Salah satu di antaranya ialah berlaku secara adil kepada mereka tanpa 

membeda-bedakan status stosialnya. 

Salah satu organisasi yang telah melakukan upaya-upaya tersebut ialah 

Mahabbah Institute for Peace and Goodnes yang disingkat dengan MIPG. 

Organisasi ini memiliki visi dan misi untuk menjaga kerukunan umat beragama. 

Di antara upaya-upaya yang telah dilakukan ialah melakukan kajian rutin dengan 

melibatkan seluruh elemen agama, termasuk agama Islam agar terjadi 

kesepahaman dan keharmonisan.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, yakni adanya keterangan terkait 

kebolehan untuk menjalin interaksi dengan non-muslim dalam al-Qur’an dan juga 

keterlibatan tokoh-tokoh agama Islam di MIPG. Maka peneliti tertarik untuk 

membahas tentang ayat-ayat kerukunan umat beragama perspektif al-Qur’an yang 

kemudian mengkaji implementasinya di MIPG.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian pada tesis ini bejudul Implementasi Ayat-ayat Kerukunan Umat 

Beragama Di MIPG. Oleh karena itu, fokos penelitian pada penelitian ini ialah;  

a. Implementasi 

b. Ayat-ayat Kerukunan 

c. Umat beragama 
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d. MIPG 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahan dalam memberikan 

interpretasi dalam pembahasan ini, peneliti akan memberikan deskripsi tentang 

fokos penelitian, yakni; 

a. Implementasi secara harifiah berarti pelaksanaan / pengamalan.  

b. Ayat-ayat kerukunan yang dimaksudkan ialah mengkaji ayat-ayat al-Qur’an 

yang memiliki muatan kandungan mengenai kerukunan.  

c. Umat beragama yang dimaksudkan ialah seluruh agama yang terakuisis di 

Indonesia; Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. 

d. MIPG adalah singkatan dari “Mahabbah Institute for Peace and Goodnes” yang 

merupakan sebuah organisasi pemersatu seluruh agama di Indonesia dan 

beralamat di Perumnas Antang Raya, no. 28, blok G, ruko Balang Tonjong. 

Beranjak dari deskripsi fokus penelitian di atas, maka arah penelitian pada 

tesis ini ialah mengkaji tentang implementasi ayat-ayat kerukunan antar umat 

beragama di MIPG.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan membahas 

seputar ayat-ayat kerukunan umat bergama dalam al-Qur’an yang akan peneliti elaborasi 

dengan implementasinya di MIPG. Adapun permasalahan pokok yang akan peneliti 

angkat dalam penelitian ini ialah; “Bagaimana penafsiran ulama tentang ayat-ayat 

kerukunan umat beragama dan implementasinya di MIPG?”. Untuk menemukan jawaban 

dari permasalahan pokok tersebut maka dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana esensi dan tafsiran ayat-ayat kerukunan antar umat beragama? 
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2. Bagaimana pemahaman anggota MIPG tentang ayat-ayat kerukunan antar 

umat beragama 

3. Bagaimana implementasi ayat-ayat kerukunan di MIPG dalam membangun 

relasi harmonis antar umat beragama? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka umumnya dimaknai dengan ringkasan, rangkuman dan atau 

teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitanya dengan 

tema yang akan diangkat dalam penelitian.17 Berdasarkan penelusuran yang telah 

dilakukan, peneliti mendapatkan literatur yang secara umum dapat mendukung 

penelitian ini. Adapun sumber-sumber yang penulis dapat rujuk yaitu: 

1. M. Quraish Shihab dengan bukunya yang berjudul Wawasan Al-Qur’an : 

Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Buku ini memaparkan 

mengenai ahl al-kitab mulai dari pengertian ahl al-kitab yang telah 

disepakati oleh mayoritas ulama yang ditujukan kepada orang Yahudi dan 

Nasrani meskipun berbeda dalam perinciannya sifat dan sikap ahl al-kitab 

terhadap kaum muslimin dan keyakinan mereka serta sekte-sekte mereka 

yang beraneka ragam, dijelaskan pula mengenai bagaimana seharusnya 

sikap orang muslim terhadap ahl al-kitab bahwa tidak semua ahl al-kitab 

itu sama karena itu sikap yang diajarkan al-Qur’an terhadap merekapun 

berbeda sesuai dengan sikap mereka serta kecaman yang ditujukan Allah 

swt. kepada ahl al-kitab yang kebanyakan kecaman tersebut ditujukan 

kepada orang-orang Yahudi bukan kepada orang-orang Nasrani 

diakibatkan oleh sikap politik dan ekonomi mereka. 

                                                 
17Ibn H{ajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Cet. I; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996 M.), h.  19. 
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2. Muhammad Galib M. dengan bukunya yang berjudul Ahl Al-Kitab : Makna 

dan Cakupannya dalam Al-Qur’an. Buku ini memaparkan mengenai ahl al-

kitab, bentuk-bentuk pengungkapan ahl al-kitab dalam al-Qur’an, sikap 

dan perilaku ahl al-kitab, pandangan al-Qur’an terhadap ahl al-kitab serta 

interaksi sosial dengan ahl al-kitab bahwa manusia sebagai makhluk sosial 

membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya, perbedaan jenis 

kelamin, suku, bangsa ataupun agama tidak sepatutnya dijadikan alasan 

untuk saling membeda-bedakan apalagi jika dijadikan sebagai alasan untuk 

tidak menjalin hubungan kerjasama serta mengambil sikap yang tidak 

bersahabat. Kemudian dijelaskan pula mengenai kebolehan memakan 

sembelihan ahl al-kitab, mengawini perempuan-perempuan mereka yang 

baik, mengucapkan salam dan selamat natal kepada mereka. Namun, hal 

ini bukanlah bersifat anjuran melainkan umat Islamlah yang harus melihat 

sejauh mana aspek negatif ataupun positif dari hal tersebut. Pembahasan 

pada buku ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti akan lakukan, 

sebab peneliti hanya memfokuskan pada sebuah organisasi, sementara 

buku tersebut membahas interaksi dengan non-muslim secara umum. 

3. Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy dengan judul buku 

Mukhtas}ar Minhaj al-Qa>s}idi>n, terj. Kathur Suhardi, Minhajul Qashidin. 

Dalam buku ini dipaparkan tentang adab persahabatan dan pergaulan 

bagaimana seharusnya manusia bergaul dengan sesamanya, pertama-tama 

dijelaskan mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki seorang teman, hak-hak 

seorang sahabat, kemudian menjelaskan mengenai beberapa adab bergaul 

dengan manusia secara umum. Penjelasan dalam buku ini terlalu umum 

tentang adab bergaul dengan manusia yang tidak mengkhususkan kepada 

non-muslim. 
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4. Ulin Nuha Mahfudhon dalam bukunya Kerukunan Umat Beragama Dalam 

Al-Qu’an tahun 2020 yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Darus-Sunnah. 

Buku ini secara khusus membahas tentang kerukunan umat beragama 

dalam al-Qu’an yang menelaah penafsiran seorang kiai yang bernama 

Sya’roni Ahmadi. Buku tersebut secara spesifik berbeda dengan penelitian 

ini yang akan membahas ayat-ayat kerukunan umat beragama yang 

berfokus pada impelementasinya di MIPG. 

5. M. Thorokul Huda dkk. dengan jurnal yang berjudul, Ayat-ayat Toleransi 

Dalam Al-Qur’an Perspektif Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar pada jurnal 

Tribakti, vol. 3o, no. 2, tahun 2019. Jurnal ini secara umum membahas 

tentang ayat-ayat toleransi yang terdapat pada kitab Tafsir Al-Misbah dan 

Tafsir Al-Azhar. Fokus pembahasan pada penilitian tersebut, berbeda 

dengan fokus pembahasan pada penelitian ini yang berfokus pada 

organisasi MIPG, sementara penelitian tersebut berfokus pada ayat-ayat 

toleransi di dalam kitab Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. 

Berdasarkan uraian-uraian tentang literatur-literatur tentang membangun 

kerukunan antar umat beragama dengan berbagai bentuk penelitian di atas, maka 

secara garis besarnya berbeda dengan penelitian ini. Namun, sedikit banyaknya 

literatu-literatur tersebut akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian 

ini dengan adanya kesamaan tema penelitian yakni tentang persoalan implementas 

ayat-ayat kerukunan umat beragama di MIPG. 

E. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual dalam penelitian ini pada mulanya mengamati 

fenomena-fenomena yang terkait dengan kerukunan umat beragama di MIPG yang 

menghimpun berbagai tokoh  dan penganut agama di dalamnya. Setelah itu, 

peneliti akan mencoba melusuri ayat-ayat yang menginformasikan tentang 
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kerukunan antar umat beragama dan melakukan pemaknaan hingga mengkaji 

implementasinya di MIPG. Selanjutnya, peneliti akan melakukan elaborasi antara 

makna ayat dan pandangan tokoh-tokoh Islam di MIPG terkait ayat-ayat tersebut 

dan implementasi dalam keorganisasian. Adapun kerangka konseptual penelitian 

ini dapat divisualisasikan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  

   Garis Ordinat 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Ayat-ayat kerukunan 

Al-Qur’an dan Hadis 

Penafsiran ulama 

Hasil penelitian 

Latar Belakang Tujuan 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 
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1. Mengetahui esensi dan penafsiran mengenai ayat-ayat kerukunan antar 

umat beragama. 

2. Mengetahui pemahaman anggota MIPG tentang ayat-ayat kerukunan antar 

umat beragama. 

3. Mengetahui implementasi ayat-ayat kerukunan di MIPG dalam 

membangun relasi harmonis antar umat beragama. 

Selanjutnya, melalui penelitian ini, dapat memberikan banyak manfaat 

antara lain: 

1. Mengkaji dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tesis 

ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam 

kajian ayat-ayat al-Qur’an dan menjadi sumbangsi bagi insan akademik, 

baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

2. Memberikan pemahaman mendasar tentang ayat al-Qur’an, dengan 

menjelaskan proses pewarisan sifat dan mempunyai nilai pragmatis yang 

luas.  

3. Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi manusia secara umum dan umat 

Islam khususnya. Dengan eksistensi al-Qur’an sebagai kitab pedoman 

utama umat Islam, sedikit banyaknya dapat mengokohkan sikap toleransi 

dengan umat agama lainnya, berimplikasi positif bagi kehidupan sosial 

kemasyarakatan, khususnya bagi peneliti itu sendiri, sehingga khazanah 

intelektual dapat terwujud dengan ilmu ilmiah dan amal amaliah, serta 

hidup damai dalam nuansa islami. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Tentang Esensi Kerukunan Antar Umat Beragama 

Agama adalah suatu hal yang memiliki peranan penting dalam segala aspek 

kehidupan manusia dan semestinya percaya akan adanya kekuatan gaib. Manusia 

sejatinya merasa lemah dan membutuhkan kekuatan gaib tersebut sebagai tempat 

untuk meminta pertolongan. Oleh karena itu, manusia harus mengadakan 

hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, mematuhi perintah dan larangan 

kekuatan gaib itu.1  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama adalah suatu 

sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan 

Yang Mahakuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya.2 Sementara dalam bahasa Arab, agama disebut 

dengan al-di>n )الدِ يْن( yang merupakan bentuk nomina dari asal kata 

دِيْنًا –يَدِيْنُ  –دَانَ  . 

Menurut Ibn Fa>ris, kata yang terdiri dari huruf ي ,د dan ن memiliki 

banyak cabang pemaknaan yang termuat dalam satu makna, yakni jins min al-

inqiya>d wa al-z\ulli (salah satu dari bagian ketundukan dan kehinaan). Oleh karena 

itu, kata al-di>n dapat dimaknai dengan al-t}a>‘ah (ketaatan).3 Sementara menurut al-

Mara>gi>, kata al-di>n terbatas pada makna ganjaran, ketaatan dan ketundukan, serta 

seluruh beban yang mengharuskan hamba-hamba / para pengikut tunduk kepada 

                                                 
1Lihat Harun Nasutiaon, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1995 M), h. 11.  

2https://kbbi.web.id/agama.html 

3Lihat Abu> al-H}usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Quzwaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam 

Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II, (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 319. 
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Allah (Tuhan). Adapun setiap yang dibebankan kepada hamba disebut syaria’at 

(aturan) sesuai ketetapan dan penjelasannya kepada manusia.4 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah 

sebuah sistem kepercayaan pada sebuah kekuatan gaib (tuhan) yang memiliki 

kekuasaan atas segala sesuatu. Sehingga dengan kekuasaannya tersebut mampu 

menjadi pelindung sekaligus pengatur segala aspek kehidupan manusia, seperti: 

ritual ibadah dan pengontrol perilaku manusia, baik kepada tuhan, antar sesama 

manusia, manusia dengan hewan / binatang dan atau manusia dengan makhluk 

yang tidak kasat mata (gaib). Oleh karena itu, manusia (semestinya) berperilaku 

sesuai dengan ajaran yang diyakininya.  

Pada dasarnya, terdapat banyak agama yang tersebar diberbagai belahan 

dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, di Indonesia hanya ada 6 agama yang 

diakui, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. 

1. Agama Islam 

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. 

Menurut data Kementerrian Dalam Negeri tahun 2021, sekitar 86,88% dari 272,32 

juta jiwa penduduk Indonesia menganut agama Islam.5 Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika Indonesia disebut sebagai negara mayoritas muslim terbesar di 

dunia. 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai masa awal masuknya Islam ke 

Indonesia, ada yang mengatakan pada abad ke-7 dan ada pula yang mengatakan 

pada abad ke-13 Masehi. Pandangan umum sejarawan lebih mengikuti pandangan 

                                                 
4Lihat Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz III, (Cet. I; Mesir: Syarikah 

Maktabah wa Mat}ba‘ah Must}afa> al-Ba>bi> al-H}albi>, 1365 H/1946 M), h. 117. 

5https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia#:~:text=Dalam%20perkiraan%20Keme

nterian%20Dalam%20Negeri,0%2C05%25%20agama%20lainnya.. 
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yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M 

dengan bukti adanya berita dari China pada masa Dinasti Tang (618-690 M) yang 

menerangkan bahwa pada tahun 674 M, di pantai barat Sumatera telah terdapat 

perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab 

yang beragama Islam. 

Sekalipun Islam diklaim masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, 

penyebarannya masih minim. Barulah pada abad ke-11 proses dakwah dan 

penyebarannya dilakukan secara masif. Artinya, terdapat rentang waktu sekitar 4 

abad lamanya tidak terjadi penyeberan dakwah sejak awal masuknya di Indonesia.   

2. Agama Kristen Protestan  

Agama ini merupakan terbanyak ke-2 yang dianut oleh penduduk Indonesia 

setelah Islam, yakni 3,09%. Kristen Protestan mulai berkembang pada abad ke-16 

M setelah VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mengeluar-kan kebijakan 

untuk mereformasi Katolik sehingga berhasil meningkatkan pengaruhnya. 

Kemudian, pada abad ke-20 semakin berkembang dengan pesat yang ditandai oleh 

kedatangan para misonari dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. 

3. Agama Kristen Katolik  

Agama ini dianut oleh 1,71% penduduk Indonesia dan terbanyak ketiga. 

Kristen Katolik telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Hal ini berdasarkan informasi 

bahwa pada masa tersebut telah ada umat Kristen Katolik Roma di Sumatera 

Selatan. Agama ini dibawa oleh bangsa Portugis dan disusul oleh bangsa Spanyol 

untuk berdagang rempah-rempah. 

Bangsa Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya dalam 

menyebarkan agama Kristen Katolik pada abad ke-16 di Manado dan kawasan 

Minahasa, hingga mencapai Flores dan Timor. Namun, pengarus Portugis dan 
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Spanyol tidak bertahan lama setelah VOC mengusir mereka dari Sulawesi Utara 

dan Maluku.  

4. Agama Hindu 

Menurut sejarah, agama Hindu telah ada di Indonesia sejak abad pertama 

dan diketahui berasal dari India. Agama Hindu dianut oleh 0,75% penduduk 

Indonesia. Sekalipun agama Hindu telah ada sejak abad pertama, terdapat ragam 

teori mengenai proses perjalanan hingga pengaruhnya sampai ke Indonesia, yaitu:6 

a. Teori Waisyah: menurut teori tersebut, Hindu mencapai Nusantara (Indonesia) 

oleh sebab terjadinya perkawinan antara pedagang Hindustan (India) dan 

penduduk asli Nusantara. 

b. Teori Kshatriya: menurut teori tersebut, Hindu mencapai Nusantara setelah 

para prajurit kalah dalam peperangan melawan Hindustan dan menemukan 

Nusantara sebagai tempat pelipur lara. 

c. Teori Brahmana: teori ini lebih tradisional dan mengklaim bahwa Hindu 

mencapai Indonesia melalui mesionaris Hindu. 

d. Teori Bhumiputra: teori tersebut mengklaim bahwa para pribumi memilih 

sendiri agama Hindu sebagai kepercayaan setelah melakukan perjalanan ke 

India. 

Perbedaan proses masuknya pengaruh agama Hindu di atas menunjukkan 

bahwa agama tersebut berasal dari India dan telah ada sejak abad pertama. Agama 

Hindu mencapai puncak penyebarannya pada abad ke-14 M. Dengan demikian, 

agama Hindu dapat dikatakan sebagai agama tertua di Indonesia dari agama-

agama lainnya. 

                                                 
6https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu_di_Indonesia#:~:text=Agama%20Hindu%20di%20In

donesia%20berjumlah,Buddha%2C%20Hindu%20atau%20Konghucu). 
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5. Agama Buddha  

Agama Buddha dianut oleh 0,03% oleh penduduk Indonesia. Agama ini 

juga berasal dari India, namun awal masuknya di Indonesia baru pada abad ke-5 

Masehi dan dibawa oleh  seorang pengelana china yang bernama Fa Hsien.7 Oleh 

karena itu, agama Buddha bersama Hindu merupakan agama kuno / klasik di 

Indonesia. 

6. Agama konghucu dan agama lainnya  

Agama ini bersama agama-agama lainnya dinut hanya 0,05% oleh 

penduduk Indonesia. Pembentukan Konghucu di Indonesia sebagai agama dimulai 

dari gerakan pada akhir abad ke-19, yaitu pembentukan Khong Kauw Tjong Hwee 

(Persatuan Masyarakat Khonghucu) di Bandung pada tahun 1923. Pembentukan 

Khong Kauw Tjong Hwee merupakan gelombang kedua dari gerakan 

Konfusianisme di Jawa. Setelah gelombang pertama diresmikan pada tahun 1901 

dengan membentuk Tiong Hoa Hwe Koan – Batavia (Asosiasi Tionghoa Batavia). 

Sehingga pada tahun 1955 dibentuklah Dewan Tertinggi untuk agama Khonghucu 

di Indonesia atau yang biasa disebut MATAKIN (Majelis Tinggi Agama 

Khonghucu).8 

Profil singkat agama-agama di Indonesia:9 

No. Agama Rumah Ibadah Kitab Suci Populasi 

1 Islam Masjid Al-Qur’an 86,88% 

2 Kristen Protestan Gereja Al-Kitab 3,09% 

                                                 
7https://id.wikipedia.org/wiki/Buddhisme_di_Indonesia#:~:text=Agama%20Buddha%20di

%20Indonesia%20paling,Indonesia%20yang%20termasuk%20umat%20Buddha. 

8https://student-activity.binus.ac.id/kbmk/2021/04/perkembangan-agama-konghucu-di-

indonesia/#:~:text=Pembentukan%20agama%20Konghucu%20di%20Indonesia,dari%20gerakan%2

0Konfusianisme%20di%20Jawa. 

9https://indonesia.go.id/profil/agama 
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3 Kristen Katolik Gereja Al-Kitab 1,71% 

4 Hindu Pura Veda/Weda 0,75% 

5 Buddha Vihara Tripitaka 0,03% 

6 Konghucu Klenteng/Litang Shishu Wujing 0,05% 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang 

dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sekalipun Islam sebagai agama 

mayoritas, hukum Islam bukanlah dasar hukum utama negara, melainkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar (UUD) 45 yang menjadi ideologi negara dalam menjaga 

persatuan dan kesatuan. 

Keberadaan agama-agama di atas merupakan sebuah bukti bahwa manusia 

pada dasarnya membutuhkan kekuatan gaib dan pengarahan dalam menjalani 

rutinitas kehidupan, baik dalam hal peribadatan, interaksi sosial dan lain 

sebagainya. Sementara itu, al-Qur’an tidak menafikan adanya penganut agama 

lain, hal ini dapat dilihat dengan tegas pada QS al-Ka>firu>n / 109: 05 berikut; 

 دِْنِ  وَلِيَ  دِْنُكُمْ  لَكُمْ 

Terjemahnya; 

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.   

QS al-Ka>firu>n di atas merupakan surah yang diturunkan di Makkah sebagai 

respon terhadap orang-orang kafir yang mengajak Rasulullah untuk menyembah 

kepada tuhan mereka selama setahun dan demikian pula mereka yang akan 

menyembah Allah selama setahun10, sehingga turunlah surah tersebut untuk 

menegaskan bahwa tidak ada percampuran ibadah dalam agama Islam. 

                                                 
10Lihat Abu> al-Muz}affar Mans}u>r bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Jabba>r bin Ah}mad al-

Marwazi> al-Sam‘a>ni>, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz VI, (Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Wat}n, 1418 H/1997 M), h. 

294., 
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Masing-masing penganut agama tentunya mengklaim bahwa agamanya-

lah yang paling benar, tidak terkecuali penganut agama Islam. Bahkan ini 

ditegaskan dalam QS Ali> ‘Imra >n/03: 19:  

 اخْتَلَفَ  وَمَا الِْْسلًمُ  اللَّهِ  عِنْدَ  الدِ ْنَ  إِنَّ 

وتُوا الَّذِْنَ 
ُ
 مَا بَعْدِ  مِنْ  إِاَّ  الْكِتَابَ  أ

 َْكْفُرْ  مَنْ وَ  بَيْنَهُمْ  بَغْيًا الْعِلْمُ  جاَءَهُمُ 

 لْحسِاَبِ ا سرَِْعُ  اللَّهَ  فَإِنَّ  اللَّهِ  بِآَْاتِ 

Terjemahnya; 

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-

orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, 

karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-

ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat pehitungan-Nya. 

Al-Qur’an juga telah menerangkan bahwa manusia pada mulanya hanya 

satu ummat. Namun setelah beberapa masa, manusia kemudian berselisih, 

sehingga Allah mengutus nabi-nabi sebagai penyampai kabar gembira dan 

peringatan dari Allah kepada manusia dengan disertai Kitab yang mengandung 

kebenaran dan mengandung solusi penyelasaian dari setiap perselisihan di antara 

manusia. Hal ini sebagaimana dalam QS al-Baqarah/02: 213: 

مَّةً  النَّاسُ  كَانَ 
ُ
 اللَّهُ  فَبَعَثَ  وَاحدَِةً  أ

نْزَلَ وَ  وَمُنْذِرِْنَ  مُبَشِ رِْنَ  النَّبِي يِنَ 
َ
 مَعَهُمُ  أ

 فِيمَا لنَّاسِ ا بَيْنَ  لِيَحْكُمَ  بِالْحقَ ِ  الْكِتَابَ 

 الَّذِْنَ  اَّ إِ  فِيهِ  اخْتَلَفَ  وَمَا فِيهِ  اخْتَلَفُوا

وتُوهُ 
ُ
 بَي نَِاتُ الْ  جَاءَتْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ

 آمَنُوا ْنَ الَّذِ  اللَّهُ  فَهَدَى بَيْنَهُمْ  بَغْيًا

 إِذْنِهِ بِ  الْحقَ ِ  مِنَ  فِيهِ  اخْتَلَفُوا لِمَا

 مُستَْقِيمٍّ  اطٍّ صِرَ  إِلَى َْشاَءُ  مَنْ  َْهْدِي وَاللَّهُ 
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Terjemahnya;  

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) 

menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya 

bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi 

keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. 

Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang diberi (Kitab), setelah 

bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara 

mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk 

kepada mereka yang beriman tentang kebenaran mereka perselisihkan. 

Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki.  pada  

Al-Qairawa>ni> mengutip sebuah riwayat dari Ibn ‘Abba>s dan ‘Ikrimah 

bahwa mereka yang hidup di antara masa nabi Adam dan Nu>h} (berjarak 10 masa / 

abad) masih menganut 1 agama yang benar. Kemudian manusia berselisih dalam 

hal keyakinan setelah itu, maka Allah mengutus para nabi sebagai penyampai 

kabar gembira dan peringatan. Adapun Rasul pertama yang diutus oleh Allah ialah 

Nu>h} as.11 Sa>mi> ‘Abdullah al-Maflu>s} lebih lanjut menerangkan bahwa setelah setan 

berhasil menghasut umat nabi Nu>h} (kaum Ra>sib) untuk menyembah kepada selain 

daripada Allah, kemusyrikan telah merajalela di antara manusia dengan tampaknya 

penyembahan kepada berhala-berhala.12 Dengan demikian, perpecahan agama 

telah terjadi pada masa nabi Nu>h} as dengan adanya penyembah berhala/patung 

(paganisme).  

Penyembahan kepada berhala yang dilakukan oleh umat nabi Nu>h} juga 

ditegaskan dalam QS Nu>h/71:23 dan menyebutkan setidaknya ada 5 berhala yang 

mereka sembah, yaitu; Wadd, Suwa>’, Yagu>s\, Ya‘u>q dan Nasr. Adapun ayat 

tersebut ialah: 

                                                 
11Lihat Abu> Muh}ammad Makki> bin Abi> T}a>lib H}ammu>s bin Muh}ammad bin Mukhta>r al-

Qaisi> al-Qusyairi> al-Qairawa>ni>, Al-Hida>yah ila> Bulu>g al-Niha>yah fi> ‘Ilm Ma‘a>ni> al-Qur’a>n wa 

Tafsi>rih wa Ah}ka>mih, wa Jamal min Funu>n ‘Ulu>mih, Juz I, (Cet. I; Ja>mi‘ah al-Sya>riqah: Majmu>‘ah 

Buh}u>s\ al-Kita>b wa al-Sunnah, 1429 H/2008 M), h, 695. 

12Lihat Sa>mi> ‘Abdullah al-Maflu>s\, At}la>s} al-Anbiya>’ wa al-Rusul S}alawa>tullah ‘Aliah, 

(Cet. I; Riya>d}: T}ari>q al-Malak Fahd ma‘ Nuqa>t}i‘ al-Guru>biah, 1418 H/1998 M), h. 76. 
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 اَدًّا تَذَرُنَّ  اَلَ  آلِهَتَكُمْ  تَذَرُنَّ  لَ  اَقَالُوا

  نَسرًْااَ  اَيَعُوقَ  يَغُوثَ  اَلَ  سوَُاعاً اَلَ 

Terjemahnya: 

Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan 
(penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan janganlah pula sekali-kali kamu 
meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwwa>', Yagu>s\, 
Ya'u>q dan Nasr".13 

Menurut Ibn Kas\i>r dalam kitab Qis}as al-Anbiya>’-nya bahwa berhala-

berhala yang disebutkan pada ayat di atas adalah orang-orang saleh yang hidup 

sebelum nabi Nu>h}. Setelah mereka meninggal, setan membisikkan kepada 

generasinya agar mendirikan sebuah bangunan dan menamainya sesuai nama 

mereka masing-masing. Mereka kemudian mendirikannya, namun belum 

disembah. Setelah pembuat bangunan tersebut meninggal dan pengetahuan 

tentangnya telah hilang, barulah kaum nabi Nu>h} menyembahnya.14 Sementara 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> menjelaskan bahwa kepercayaan tersebut tetap eksis hingga 

saat ini karena banyaknya tempat-tempat di berbagai belahan dunia yang 

berkesinambungan dengannya dan penganutnya sangat sukar untuk menerima 

kebatilannya secara akal. Akan tetapi, menurut pengetahuan saat ini bahwa batu 

yang dipahat itu bukanlah pencipta, baik manusia, langit, bumi atau apapun itu.15. 

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa pengutusan nabi Nu>h} 

kepada kaumnya, dilatar belakangi oleh adanya penyimpangan akidah yang 

dilakukan oleh kaumnya dengan menyembah patung yang mulanya hanya 

ditujukan untuk mengabadikan orang-orang saleh tersebut. Oleh karena itu, Allah 

                                                 
13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 571. 

14Lihat Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri>, Qas}as} al-Anbiya>’, 

(Cet. I; Kairo: Mat}ba‘ah Da>r al-Ta’li>f, 1388 H/1968 M), h. 85. 

15Lihat Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Amr bin al-H}asan bin al-H}usain al-Taimi> Fakhr 

al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gaib, Juz XIII, (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1420 H), 

h. 30. 
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mengutus nabi Nu>h} untuk memperbaiki akidah mereka yang telah rusak. Namun, 

pada akhirnya mereka dibinasakan karena bertahan pada kesyirikan dan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. 

Pasca berakhirnya masa nabi Nuh} dan kaumnya, kesyirikan tetap saja eksis 

dan dianut oleh kaum-kaum setelahnya. Hal ini dapat dilihat dari keterangan al-

Qur’an tentang kisah pengutusan nabi Hu>d kepada kaum ‘A<d (QS Hu>d/11: 50), 

nabi S}a>lih} kepada kaum S|amu>d (QS al-A‘ra>f / 07: 73), nabi Lu>t} kepada kaum 

Sadu>m (QS al-A‘ra>f / 07: 81), nabi Syu’‘aib kepada pendudui negeri Madyan (QS 

al-A‘ra>f / 07: 84), bahkan Rasulullah pun diutus kepada kaum Quraisy dan 

masyarakat Makkah yang telah menyimpang dari akidah dan menyembah berhala 

di Ka‘bah. Hal ini mendukung keterangan Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> bahwa keyakinan-

keyakinan dan penyembahan yang telah dilakukan umat terdahulu akan tetap eksis 

hingga saat ini dan yang akan datang.    

B. Konsep Islam Dalam Memelihara Relasi Harmonis Antar Umat Beragama 

Islam sebagai agama rah}mah (kasih sayang) hadir untuk menciptakan 

kedamaian di tengah-tengah manusia, baik yang secara kelompok, suku maupun 

antar agama. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan konsep untuk menjagab 

perdamaian tersebut, yaitu melalui 2 konsepnya; konsep tasa>muh dan konsep 

tawassut}. 

1. Konsep tasa>muh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tasamuh memiliki beberapa 

pengertian, yakni; kelapangan dada; keluasan pikiran; dan toleransi.16 Kata 

tasamuh sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu tasa>muh} 

                                                 
16Kementerian Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. XVI; Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008 M), h. 1637 
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 yang merupakan bentuk nomina dari perubahan kata (التسامح)

 Dalam bahasa Arab, kata .تَفَاعلََ  dengan menggunkan pola تساَمَحَ 

yang menggunakan pola  ََتَفَاعل memiliki pengertian timbal balik (saling). 

Adapun asal kata  َتَساَمَح adalah  َسمََح yang berarti “rendah hati”. Menurut 

Ibn Fa>ris. Kata yang tersusun dari huruf م ,س dan ح menunjukkan makna sala>sah 

(kelunakan) dan suhu>lah (kemudahan).17 Dengan demikian, kata تسامح 

secara bahasa dapat berarti saling bersikap rendah hati yang bermakna kemudahan 

dalam menerima individu. 

Istilah tasa>muh, pada dasarnya telah telah ada dan disebutkan dalam salah 

satu Hadis Rasulullah saw, yakni sebagaimana yang terdapat dalam kitab S}ah}i>h} al-

Bukha>ri> berikut; 

 وَقَوْلُ النَّبِيِ  صلََّى اللهُ علََيْهِ وَسلََّمَ:

حبَُّ الدِ ْنِ إِلَى ا»
َ
ةُ للَّهِ الحنَِيفِيَّ أ

 18.«السَّمْحةَُ 

Artinya; 

Nabi saw bersabda: Agama yang paling aku cintai di jalan Allah adalah 

semangat toleran.  

Badr al-Di>n al-‘Aini> menerangkan bahwa makna dari lafal السمحة 

di atas ialah tidak ada penindasan dan intimidasi kepada manusia lainnya, dan 

itulah hakikat dari ajaran agama Islam.19 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa 

tasa>muh / toleransi adalah sebuah sikap yang jauh dari sikap buruk, bahkan hanya 

                                                 
17Lihat Ibn Fa>ris al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz III, h. 99. 

18Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘ì>l bin Mugi>rah al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-

Musnad min H}adi>s\ Rasu>lillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayya>mu-hu, Juz I, (Cet. I; t.t.: Da>r T}u>q al-

Naja>h, t.th.) h. 16. 

19Lihat Abu> Muh}ammad Mah}mu>d bin Ah}mad bin Mu>sa> bin Ah}mad bin H}usain al-Gaita>bi> 

al-H}anafi> Badr al-Di>n al-‘Aini>, ‘Umdah al-Qa>ri>: Syarh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz I, (Bairu>t: Da>r Ih}ya> 

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 235.   
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sekedar melakukan intimidasi kepada seorang individu ataupun kelompok 

tertentu. 

Al-Qur’an sebagai kitab paripurna, tidak menjelaskan persoalan tasa>muh 

secara eksplisit. Namun, al-Qur’an memberikan informasi dari nilai-nilai sikap 

tas>muh tersebut, misalnya dalam QS al-H}ujura>t / 49: 13; 

 َْاأَُّْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍّ 

نْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُُوبًا وَقَبَائِلَ 
ُ
وَأ

تْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أ

َ
قَاكُمْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

 إِنَّ اللَّهَ علَِيم  خبَِير  

Terjemahnya; 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

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

di antara  kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh 

Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.20  

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan manusia dari seorang 

laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa). Dari keduanya lahir generasi-

generasi yang kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang 

berakibat pada adanya perbedaan dari segi warna kulit, bahasa, budaya hingga 

agama. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk saling mencemooh, 

mencela tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Oleh karena itu, ayat di atas 

mengajarkan kepada manusia, khususnya umat Islam tentang sikap tasa>muh dalam 

berkehidupan sosial. Selain darpada itu, QS al-Ka>firu>n / 109: 6, berikut; 

  لَكُمْ دِْْنُكُمْ وَلِيَ دِْْنِ 

Terjemahnya; 

                                                 
20Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 517. 
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 “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”21  

Ayat ini menjelaskan tentang larangan menggabungkan ibadah 2 agama, 

sebaba ayat tersebut turun kepada pembesar Quraisy yang di ataranya; al-H}ars\ bin 

Qais al-Sahmi>, al-‘A<s} bin Wa>’il, al-Wali>d bin al-Mugi>rah, al-Aswad bin ‘Abd 

Yagu>s\al-Zuhri>, al-Aswad bin al-Mut}t}alib bin Asad dan Umayyah bin Khalf. 

Mereka mengajak Rasulullah untuk menyembah tuhan-tuhan mereka dan 

begitupun sebaliknya, mereka akan menyembah Allah sehingga turunlah ayat 

tersebut.22   

Terlepas dari sebab turun dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat 

tersebut merupakan batasan sikap tasa>muh di antar manusia dari segi peribadatan 

dalam agama bahwa tidak ada toleransi / kompromi dalam hal keyakinan pelaksaan 

ibadah. Sikap tasa>muh} dalam Islam hanya menghendaki keluasan untuk menerima 

adanya perbedaan agama di antara manusia dengan segala ciri khas, karakteristik, 

dan keragamannya sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan 

menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. 

2. Konsep tawassut} 

Kata tawassut}, sebagaimana kata tasa>muh} juga merupakan bahasa Arab 

yang baru popular di Indonesia beberapa kurung waktu kebelakang. Kata 

tawaassut} adalah bentuk nomina dari perubahan kata  َتَوَسَّط yang 

menggunakan pola  َتَفَعَّل. Dalam bahasa Arab, kata-kata yang menggunakan 

pola tersebut biasanya di artikan dengan diawali kata “menjadi”, misalnya kata 

 .”berarti “menjadi mulia تَكَرَّمَ 

                                                 
21Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 603. 

22Lihat Abu> Ish}a>q Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-S|a‘labi>, Al-Kasyf wa al-Baya>n 

‘an Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz X, (Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1422 H/2002 M), h. 315. 
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Kata  َتَوَسَّط sendiri masih bentuk perubahan dari asal kata  ََوَسط yang 

dapat berarti: tengah-tengah; penengah / pendamai. Menurut Ibn Fa>ris, kata yang 

tersusun dari huruf-huruf س ,و dan ط menunjukkan pada makna العدل 

(adil / lurus) dan النصف (tengah-tengah / sedang).23 Dengan demikian, kata 

tawassut} secara bahasa dapat diartikan dengan tengah-tengah atau yang lebih 

populer diartikan dengan moderat. 

Istilah tawassut} yang telah populer ini pada dasarnya dipahami sebagai 

suatu tindakan atau sikap yang mampu menjadi penengah (wa>s}it}) dalam upaya 

penyelesaian persoalan yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih, sehingga 

persoalan itu menemukan solusi dan kedamaian dengan mereduksi potensi 

terjadinya kekerasan atau keekstriman. 

Sebagai agama rahmah, Islam melalui wahyu al-Qur’an telah 

menempatkan posisi umatnya (kaum muslimin) sebagai umat yang was}at}an, yaitu 

mampu menjadi penengah dalam menyikapi persoalan yang sedang terjadi di 

tengah-tengah kehidupan manusia sebagaimana yang diterangkan dalam QS al-

Baqarah / 2: 143, berikut: 

مَّةً  جعََلْنَاكُمْ  وَكَذَلِكَ 
ُ
 تَكُونُوالِ  وَسطَاً أ

 عَلَيْكُمْ  ولُ الرَّسُ  وََْكُونَ  النَّاسِ  علََى شهَُدَاءَ 

 كُنْ ََ  تِيالَّ  الْقِبْلَةَ  جعََلْنَا وَمَا شهَِيدًا

 مِمَّنْ  الرَّسوُلَ  َْتَّبِعُ  مَنْ  لِنَعْلَمَ  إِاَّ  علََيْهَا

 إِاَّ  لَكَبِيرَةً  كَانَ َْ  وَإِنْ  عقَِبَيْهِ  علََى َْنْقَلِبُ 

 اللَّهُ  كَانَ  وَمَا اللَّهُ  هَدَى الَّذِْنَ  علََى

 لَرَءُوف   لنَّاسِ بِا اللَّهَ  إِنَّ  إِْمَانَكُمْ  لِيُضِيعَ 

 رَحيِم  
Terjemahnya; 

                                                 
23Lihat Ibn Fa>ris al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz VI, h. 108. 
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Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat 

pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu, kami tidak 

menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan 

agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik 

kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi 

orang yang telah diberi petunjuki oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan imanmu. Sungguh, AllaMaha Pengasih, Maha Penyayang kepada 

manusia.24 

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam disebut dengan ummatan 

was}at}an (umat penengah) yang serasi dan seimbang karena mampu memadukan 

antara dua kutub agama terdahulu, yaitu sikap keberagamaan Yahudi yang terlalu 

membumi dan Nashrani yang terlalu melangit. Ayat tersebut mengandung indikasi 

kesiapan mental umat Islam dalam menerima ketetapan Allah saat terjadinya 

perpindahan arah kiblat yang mulanya menghadap ke arah Masjid al-Aqs}a di 

Palestina, lalu berubah arah menghadap ke Masjid al-Haram di Makkah. Hal ini 

membuktikan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw. bisa menjadi penengah, tidak terpengaruh oleh sikap 

keberagamaan umat terdahulu yang mengagungkan Masjid al-Aqs}a.  

C. Tinjauan Tentang MIPG  

1. Latar Belakang Pembentukan MIPG 

MIPG adalah singkatan dari Mahabbah Institute for Peace and Goodnes 

yang merupakan sebuah lembaga lintas iman yang bergerak dibidang perdamaian, 

sosial, keagamaan dan pendidikan. Lembaga ini terbentuk pada tanggal 21 

Agustus 2015 dalam pelaksanaan kegiatan peace camp pertama di Pantai Bintang 

Galesong Takalar yang awalnya bernama Makassar International Peace 

                                                 
24Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 22. 
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Generation.25 Peserta kegiatan ini didominasi oleh pemuda dan mahasiswa dari 

berbagai kampus yang ada di kota Makassar. Aktor untuk mengadakan peace camp 

bermula dari bapak Danial Ferry Mangin yang merupakan Co-Founder dari MIPG. 

Idenya tersebut bermula saat mengikuti acara pelatihan fasilitator untuk guru dan 

tenaga sukarela di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Peace Gen Indonesia. 

Alumni dari kegiatan ini nantinya menjadi fasilitator perdamaian kepada anak 

didiknya di seluruh wilayah Indonesia. 

Suksesnya acara peace camp pertama yang merupakan cikal bakal lahirnya 

MIPG berkat dari dukungan beberapa pihak yang memang prihatin dengan kondisi 

kedamaian negeri ini, khususnya di Makassar. Pertemuan rutin dilakukan oleh 

alumni peace camp untuk membahas kelanjutan dari kegiatan tersebut. Hadir 

dalam pertemuan lanjutan ini di antaranya Danial Ferry Mangin, Syamsul Arif 

Ghalib, Anpan, Ruben, Muh. Arif Syam, Arlan, Roly Hoke dan beberapa anggota 

lainnya.26  

Pertemuan intens terus dilakukan untuk merumuskan sebuah lembaga yang 

bisa merangkul orang-orang yang peduli dengan perdamaian, khususnya dari 

kalangan pemuda dan mahasiswa. Pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya 

menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman, itu terbukti dengan lahirnya sebuah 

lembaga bernama Makassar International Peace Generation sebelum berubah 

menjadi Mahabbah Institute for Peace and Goodnes yang kemudian disingkat 

dengan MIPG. 

                                                 
25Anpan (40 Tahun), Bendahara Mahabbah Institute for Peace and Goodnes, Wawancara, 

Makassar, 04 Oktober 2017 

26Syamsul Arif  Ghalib (39 Tahun), Sekertaris Mahabbah Institute for Peace and Goodnes, 

Wawancara, Gowa 20 Oktober 2017.  
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Kehadiran lemabaga ini merupakan kegelisahan dari founder yang melihat 

kondisi negara yang carut-marut dan sangat mudah diprovokasi untuk memicu 

konflik di antara sebangsa, terutama yang bernuansa agama. Agama sangat sensitif 

bilamana dibawah ke ranah konflik karena adanya penganut agama tertentu yang 

menganggap agamanya telah dilecehkan dan kemudian rela memberikan segalanya 

bahkan nyawa bila itu menyangkut keyakinan. Agama seringkali menjadi jualan 

politik dan jualan konflik demi kepentingan pribadi maupun kelompok untuk 

melanggengkan kepentingannya, padahal agama subtansinya tidak seperti itu. 

Agama itu datang menawarkan kedamaian bagi para pengikutnya dan orang-orang 

disekitarnya.  

Lembaga lintas iman ini fokusnya pada pemuda dan mahasiswa yang 

memang memiliki semangat untuk mengampanykan perdamaian, mengingat 

selama ini pemuda jarang dilibatkan dalam keagiatan perdamaian maupun dialog 

lintas iman. Pemuda merupakan harapan bangsa yang dipersiapkan untuk menjadi 

pemimpin masa depan, makanya pemuda dan mahasiswa haruslah memiliki peran 

yang strategis dalam hal perdamaian terutama dibidang agama, sebab kedamaian 

suatu negara bisa terwujud jika para penganut agamanya damai sedang kerukunan 

dan kedamaian tidak akan terwujud tanpa adanya dialog lintas iman. 

Keanggotaan MIPG mencapai ratusan orang yang terdaftar dengan 

berbagai pekerjaan dan tersebar diwilayah Sulawesi Selatan, namun yang aktif 

tidak sebanyak yang diperkirakan, yakni sekitar 20% dari anggotanya dikarenakan 

kesibukan yang berbeda-beda. Untuk penunjang terlaksanaya program kerja dan 

komunikasi yang lancar sesama anggota, MIPG sebagai lembaga memilki 

sekretariat yang menjadi tempat berkumpul dan dialog untuk merumuskan 

program. Sekretariat MIPG beralamatkan di Jalan Perumnas Antang Raya No. 28 

G Ruko Balang Tonjong Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretariat 
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ini berfungsi pula sebagai rumah singgah kepada anggota maupun masyarakat 

yang ingin beristirhat di tempat itu. 

Seiring berjalannya waktu, lembaga ini mengalami rekontruksi nama dari 

Makassar International Peace Generation menjadi Mahabbah Institute for Peace 

and Goodnes. Salah satu alasan perubahan nama itu dikarenakan kedepannya 

MIPG tidak hanya konsen pada perdamaian namun lebih kepada penyebaran cinta 

dan kasih serta segala bentuk kebaikan sesuai namanya. Kata mahabbah yang 

merupakan serapan dari bahasa Arab memiliki arti “cinta” yang tidak lagi memiliki 

sifat membenci di dalam dirinya, begitupun harapan anggota MIPG kedepannya 

agar memiliki sifat sebagaimana yang tertera pada namanya, yaitu mahabbah. 

Dengan perubahan nama ini diharapkan pula perubahan tertular dari konflik yang 

ada menjadi kedamaian. 

2. Struktur Keorganisasian MIPG 

MIPG sebagai sebuah organisasi, layaknya organisasi yang pada umumnya 

juga memiliki kerangka strukturan dalam kepengurusan. Adapun struktur 

kepengurusan MIPG sebagai berikut: 

a. Pembina    : Prof. Dr. H. M. Ghalib, MA (Islam) 

b. Ketua    : Drs. Danial Fery Mangin (Kristen) 

c. Sekertaris    : Syamsul Arif Ghalib, S.Pd, MA (Islam) 

d. Bendahara    : Anpan Randalembang (Kristen) 

1) Fund    : Pdt. Patric Glenn Sakul (Kristen) 

2) Budgeting   : Yulia Purnama (Islam) 

3) Accounting   : Marlinah (Islam) 

4) Cashier   : Gita Pertiwi Mangin (Kristen) 

e. Bidang Interfaith   : Muhammad Arief Syam ; Koord ( Islam) 
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f. Bidang HRD   : Ruben Lewi L Dero ;Koord (Kristen) 

g. Bid Education   : Kasriadi ; Koord (Islam) 

h. Bidang Health   : Metri, SKM ; Koord (Islam) 

i. Bidang Program dan Multimedia : Aan Pranata Mangin ; Koord (Kristen) 

j. Bidang Sosial   : Muhammad Nur Agus ; Koord (Islam).27 

3. Pedoman dan Tujuan Organisasi 

Mahabbah Institute for Peace and Goodnes sebagai lembaga yang berada 

di Indonesia, dalam menjalankan roda organisasi berpedoman dan berasaskan 

Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Adapun maksud 

dan tujuan dibentuknya sebagai berikut : 

a. Mahabbah Institute for Peace and Goodnes adalah lembaga perdamaian, sosial 

dan pendidikan yang dibentuk untuk aktif menciptakan dan memeilhara 

pedamaian dunia serta membantu pemerintah dalam mengupayakan 

kesejahteraan masyarakat; 

b. Mahabbah Institute for Peace and Goodnes berupaya memupuk dan membina 

rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota masyarakat dari latar 

belakang yang berbeda serta menciptakan generasi yang cinta damai, bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, menghormati perbedaan, 

cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, bertanggung jawab, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing diera global.28 

4. Visi dan Misi Organisasi 

                                                 
27Mahabbah Institute for Peace and Goodnes, “Hasil Mubes dan Raker MIPG” 

(dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016).   

28Mahabbah Institute for Peace and Goodnes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga MIPG, 2016, h. 1. 
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Sebelum menjelaskan tentang Visi dan Misi MIPG terlebih dahulu peneliti 

menegaskan bahwa MIPG merupakan lembaga independent yang bergerak 

dibidang perdamaian, pendidikan, sosial dan keagamaan tidak berafiliasi kepada 

suatu kekuatan organisasi politik. 

a. Visi Mahabbah Institute for Peace and Goodnes adalah menciptakan rasa 

persaudaraan, kasih sayang dan perdamaian antar manusia yang berasal dari 

latar belakang yang berbeda. 

b. Misi Mahabbah Institute for Peace and Goodnes 

1) Membangun dialog lintas iman dan lintas budaya dengan prinsip saling 

menguatkan dan saling menghargai iman, kepercayaan, keyakinan, dan 

nilai-nilai yang dianut manusia. 

2) Mensosialisasikan nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, persaudaraan dan 

perdamaian. 

3) Menyediakan pelayanan kemanusiaan diberbagai bidang. 

4) Menjalin komunikasi lintas iman dan lintas budaya. 

5) Membangun sinergi lintas lembaga dalam mencapai tujuan.29 

5. Usaha–usaha Organsisasi 

Untuk mencapai visi misi Mahabbah Institute for Peace and Goodnes 

bermaksud dan bertujuan melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 

a. Mendirikan dan menyelenggarakan perkumpulan atau lembaga yang menjadi 

tempat atau sarana pendidikan guna menanamkan atau menciptakan jiwa cinta 

damai dalam jiwa generasi muda sebagaia keterampilan hidup dan bekal untuk 

memasuki dunia global. 

                                                 
29Mahabbah Institute for Peace and Goodnes, Hasil Mubes dan Raker MIPG 2016. 
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b. Menyelenggarakan seminar-seminar dan diskusi dalam rangka penyebar-

luasan informasi mengenai pentingnya kesadaran dalam menanamkan rasa 

cinta damai untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia global. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan perdamaian dalam berbagai bentuk 

keseluruh lapisan masyarakat; 

d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial; 

e. Melatih anggota dan masyarakat untuk menciptakan unit-unit usaha ekonomi 

mandiri; 

f. Mengadakan pengkajian, pembinaan, dan penyuluh kepada masyarakat yang 

bersifat sosial; 

g. Mengadakan usaha-usaha lain yang dianggap sah yang berguna bagi anggota 

dan masyarakat yang sesuai dengan dasar dan tujuan.30 

 

 

 

                                                 
30Mahabbah Institute for Peace and Goodnes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga MIPG, h. 1. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Arah dan tujuan penelitan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman 

terhadap ayat-ayat tentang kerukunan umat beragama dan implementasinya di 

MIPG. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yang berusaha meneliti atau melakukan studi terhadap realita kehidupan sosial.1 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mencari 

makna, pemahaman, pengertian, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan 

terlibat langsung dan/atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti, kontekstual 

dan menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba untuk mengerti 

makna suatu kejadian atau peristiwa dengan melakukan interaksi dengan orang-

orang dalam situasi/fenomena terebut.2 Data yang dikumpulkan pada penelitian 

kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah 

wawancara catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, gambar, dan 

dokumen resmi lainnya.3 

Keterangan di atas menjabarkan bahwa, peneliti akan mengadakan 

pengamatan langsung di lapangan yang kemudian data hasil pengamatan tersebut 

dikumpulkan, diolah dan dituangkan dalam bentuk tulisan pada penelitian ini. 

                                                 
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Cet.XIII; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 9.  

2A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. 

I; Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 328. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet.III; 

Bandung: Alfabeta, 2007), h.14.  

3Handari Nabawi, Metode penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 

2005), h. 31.  
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Oleh karena penelitian ini adalah penelitaian kualitatif deskriptif yaitu peneliti 

mengungkapkan data dalam bentuk kata-kata / tulisan dan tidak bermaksud untuk 

menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan keadaan objek yang diteliti dan 

memaparkan fakta-fakta secara apa adanya.   

2. Lokasi Penelitian  

Berhubung penelitian ini berkategori kajian lapangan (field research), maka 

perlu ditentukan penelitiannya. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk 

menggali sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini akan 

dilakukan pada salah satu lembaga yang bergerak dalam menjaga kerukunan antar 

umat beragama, yakni MIPG yang merupakan singkatan dari “Mahabbah Institute 

for Peace and Goodnes”. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai pemersatu seluruh 

umat beragama di Indonesia yang beralamatkan di Perumnas Antang Raya, no. 28, 

blok G, ruko Balang Tonjong. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan adalah pola pikir (al-ittija>h al-fikri>) yang dipergunakan untuk 

melihat suatu masalah.4 Penelitian ini adalah kualitatif yang dalam pelaksanaan 

penelitiannya menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Istilah kualitatif merujuk 

pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi 

kuantitas, intensitas ataupun frekuensi. Penekanan diberikan pada sifat 

konstruksi sosial dari realitas dan mencari jawaban bagaimana suatu proses itu 

terjadi dan diberi makna. Untuk penelitian yang berfokus pada pengungkapan 

proses dan interpretasi makna, pendekatan kualitatif lebih relevan.5 Pendekatan 

kualitatif di sini berarti cara kualitatif sebagai metode dan teknik kajian.6 

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:  

1. Pendekatan ilmu tafsir yang dimaksudkan untuk mengkaji dan memaknai 

ayat-ayat yang terkait dengan kerukunan antar umat beragama.  

2. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menyelidiki dan memahami kejadian dan masalah yang terjadi di MIPG 

dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang akan diolah untuk 

mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. 

 

 

 

 

                                                 
4M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir  (cet. III; Sleman: Teras, 2010), h. 

138.  

5Norman Denzin, K dan Yonna S. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research, 

(t.t: Thousnd Oaks Sage Publication, 1994), h. 53. 

6Judistira Garna K., Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif (Bandung: CV. Primaco 

Akademika, 1996), h. 32. 



 

 

 

 

39 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata, tindakan, 

dan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.7 Sumber data dalam penelitian 

ini terbagi atas dua bagian, yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang langsung diperoleh 

dari lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitiaan yaitu di 

MIPG selama beberapa hari. Setelah observasi, peneliti selanjutnya melakukan 

wawancara dengan para informan dan melakukan dokumentasi pada saat meneliti 

dilapangan. Sumber data primer ialah informan. Informan adalah orang yang 

dimintai informasi oleh pewawancara yang dianggap menguasai dan memahami 

data-data terkait objek yang sedang diteliti.8  

Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling dengan 

menetapkan beberapa tokoh dari MIPG. Pengambilan sampel tersebut 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa MIPG memiliki banyak cendikiawan 

dari berbagai agama, utamanya Islam. Oleh karena itu, peneliti sebaiknya 

membatasi informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal, dan tidak 

bersifat kuantitatif atau angka-angka. Adapaun informan dalam proses 

wawancara ditentukan berdasarkan parameter: 

                                                 
7Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  (Cet. XX; Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2006), h. 157. 

8M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya,  (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012), 
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a. Orang yang mengetahui ayat-ayat kerukunan antar umat beragama dalam al-

Qur’an, misalnya tokoh ulama Islam. 

b. Mengetahui sejarah dan kosep keberagaman di MIPG. 

c. Terlibat aktif dalam organisasi MIPG. 

d. Merasakan langsung dampak dari kerukunan umat beragama di MIPG. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber 

data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan 

dengan masalah penelitian ini yaitu kerukunan umat beragama.   

a. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melakukan kegiatan penelusuran 

ayat-ayat di dalam al-Qur’an yang menyoal tentang kerukunan antar umat 

beragama. Sedang untuk realisasinya pada organisasi MIPG dilakukan dengan 

menelusuri pandangan tokoh-tokoh yang ada di organisasi tersebut.    

Dewasa ini, sudah lebih banyak ragam alat yang digunakan sebagai alat 

penelitian kualitatif, karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Adapun foto, 

dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. 

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu; 

foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.9   

b. Kepustakaan   

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian 

                                                 
9Lihat Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An. 

Introduction to Theory and Methods. (Boston: t.p., 1982), h. 102. 
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ilmiah, skripsi, buku-buku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti 

menggunakan kepustakaan dari berbagai sumber yaitu; buku, internet, tesis, 

artikel dan jurnal tentang kerukunan antar umat beragama untuk memperdalam 

pengetahuan dan mempermudah peneliti dalam menyusun tesis ini.  

D. Metode pengumpulan data 

Langkah awal yang peneliti lakukan sebelum terjun ke lapangan ialah 

peneliti terlebih dahulu melakukan kajian terhadap ayat-ayat tentang kerukunan 

antar umat beragama dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya keterangan 

dalam al-Qur’an. Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang menjadi fokus 

bahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan metode pengumpulan data yang tersusun 

secara benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga teknik pengumpulan 

data sangat tergantung pada tipe permasalahannya, jenis penelitian serta situasi 

kondisi penelitian sendiri. Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

sebagai berikut:   

1. Observasi / pengamatan  

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja dari pancaindra (mata) dan dibantu dengan 

pancaindera lainnya. Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan.10 Suatu kegiatan pengamatan harus memilki 3 kriteria berikut:  

a. pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.  

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.  

                                                 
10M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, h. 118. 
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c. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsi umum 

dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian. 

Selanjutnya peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau 

orang dalam dari masyarakat informan tersebut, oleh karena teknik ini 

memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian atas kehadiran peneliti. 

Meskipun, pada dasarnya pengamatan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan 

khusus dan dapat pula sebaliknya.11 Dalam melakukan observasi, peneliti harus 

berinteraksi dengan tokoh-tokoh di MIPG, lalu mengamati bagaimana pandangan 

mereka terkait konsep kerukunan antar umat beragama. Observasi dapat dilakukan 

sesuai kebutuhan penelitian, mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat 

pengumpul data.   

2. Metode wawancara atau interview  

Wawancara merupakan salah satu perangkat metodologi favorit bagi 

peneliti kualitatif. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.12 

Dengan kata lain, wawancara adalah bentuk peribincangan, seni bertanya dan 

mendengar. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Namun, perlu diketahui wawancara bukanlah sebuah 

perangkat netral dalam memproduksi realitas.  

Dalam konteks ini, berbagai jawaban dapat diutarakan oleh informan. Oleh 

karena itu, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman 

situasioanl (situated understanding) yang bersumber dari masa-masa interaksional 

                                                 
11Lihat P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, h. 62. 

12Lihat Nasution, Metode Research,  (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113 
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khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, 

termasuk ras, kelas sosial, kesukaan dan gender.13  

Peneliti akan mengadakan dialog atau tanya jawab langsung kepada tokoh-

tokoh penting di MIPG untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya 

mengenai data terkait penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan kerukunan antar umat beragama dan pemahaman mereka tentang 

ayat-ayat fokus peneltian.  

Guna mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan 

peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari informan, selain itu juga didukung 

dengan kamera untuk mengambil foto pada saat wawancara (dokumentasi). Alat 

yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain; pulpen, 

buku tulis dan handphone (hp). Handphone merupakan alat tambahan yang 

digunakan untuk merekam semua hal yang disampaikan oleh informan, sehingga 

hal-hal yang luput dalam pencatatan peneliti pada saat wawancara dapat 

disempurnakan oleh rekaman lewat handphone. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan proses 

interview adalah sebagai berikut: 

a. Membuat daftar masalah, yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan 

secara sistematis. Selanjutnya diberikan kepada informan untuk dijawab. 

b. Memberikan atau mengadakan kodifikasi pada setiap pertanyaan dan jawaban 

yang diberikan informan. Seperti, nama informan, status, jabatan, dan lain 

                                                 
13Lihat Norman K. Denzin dan Yonna S. Lincoln, Hand Book of Qualitative Research , 

diterjemahkan oleh dariyatno dkk. (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 495. 
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sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui 

sumber data tersebut. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian untuk mengumpulkan data adalah kertas dan pulpen 

untuk mencatat keterangan yang diberikan informan dalam wawancara dengan 

tokoh-tokoh MIPG. Selain itu, peneliti juga berupaya untuk merekam suara atau 

dalam bentuk video para informan, guna memafaatkan kecanggihan teknologi saat 

ini dan sebagai data cadangan peneliti bilamana dikemudian hari data tertulis 

tersebut hilang atau rusak.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik pengolahan data  

Data yang peneliti peroleh di lapangan penelitian, terlebih dahulu diolah 

menjadi sebuah konsep yang dapat mendukung objek penelitian. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pengolahan kualitatif, 

yakni berupa nilai-nilai teoritis yang diolah untuk mendapatkan pemecahan 

masalah, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:  

a. Langkah awal yang akan digunakan adalah metode deskripsi, guna 

menggambarkan keadaan objek atau materi perihal kerukunan umat beragama 

tanpa bermaksud mengambil keputusan atau kesimpulan yang berlaku umum. 

Jadi, metode ini pada dasarnya bukan untuk pembahasan, tetapi digunakan 

untuk penyajian data dan atau informasi materi terhadap sejumlah 

permasalahan dalam bentuk apa adanya saja. Dengan kata lain, semua data dan 

informasi yang dikutip dari berbagai sumber akan disajikan dalam bentuk apa 

adanya. 
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b. Langkah kedua yang akan digunakan adalah metode komparatif yaitu suatu 

cara yang dilakukan dengan membandingkan suatu data dengan data lainnya. 

Kemudian berusaha menghasilkan kesimpulan dalam bentuk argumen peneliti. 

Dalam hal ini membandingkan penjelasan antar tokoh-tokoh MIPG terkait 

kerukunan umat beragama di MIPG.  

2. Teknik Analisis Data  

Menurut Pattoon sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis 

data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori dan satu uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu; 

memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian 

dan menvariasi hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.14    

a. Display data  

Display ini merupakan bagian dari kegiatan analisis. Dengan dibuatnya 

display data, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam konteks 

dapat terkuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti bentuk tradisi, 

alasan dan faktornya sehingga tetap bertahan hingga saat ini. Data yang telah 

diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk didisplay untuk mengatur penjelasan 

data.   

b. Reduksi data  

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara yang kesimpulan 

akhirnya dapat digambarkan dan diverifikasi.15 Oleh karena itu, laporan atau data 

                                                 
14Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 280. 

15Lihat Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 131. 
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yang diterima dari lokasi penelitian perlu dirangkum, dipertajam dan disaring hal-

hal pokok yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, sehingga lebih mudah 

dalam menyelesaikan penulisan tesis, data yang di kumpulkan mempunyai uraian 

yang jelas dan tidak menyebar pada penjelasan yang tidak memiliki kaitan.  

c. Penarikan kesimpulan / verifikasi   

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian, maka 

langkah terakhir dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas, 

memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), tetapi kesimpulan tersebut 

masih jauh, baru mulai dan masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit 

dan mendasar.16 Selanjutnya kesimpulan diverifikasi agar data yang diperoleh 

lebih teruji kepercayaan dan validitasnya. Maka dari itu, kesimpulan itu harus 

senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.17 

G. Garis-Garis Besar Isi Penelitian  

Penelitian ini terdiri atas lima bab, setiap bab terdiri atas sub-sub yang 

sistematika pembahasannya ditempatkan secara kronologis menurut urutan-

urutan babnya. Masalah pokok dirinci kepada tiga sub masalah yang diuraikan 

sebelumnya dengan beberapa aspek yang meliputi latar belakang. Aspek-aspek 

itu meliputi ayat-ayat kerukunan umat beragama sebagai salah satu cakupan 

kitab suci (al-Qur’an).  

Dalam bab pertama yang menjadi pendahuluan, dikemukakan fokus 

penelitian dan deskripsi fokus guna membatasi lingkup pembahasan dan 

informasi tentang belum dibahasnya persoalan yang sama dengan kajian yang 

                                                 
16Lihat Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  Emzir, h. 133. 

17Lihat Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, h 133. 
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dihadapi dalam bentuk kajian pustaka, kemudian diuraikan pula mengenai 

metode-metode dan teknik penulisan yang dipakai, tujuan dan kegunaan yang 

ingin dicapai serta gambaran umum isi penelitian. 

Sebagai kerangka teoretis, maka dalam bab kedua dikemukakan tinjauan 

umum terkait dengan kerukuan antar umat beragama yang meliputi pengertian 

agama, ayat-ayat kerukunan dalam al-Qur’an dan tinjauan tentang MIPG. Pada 

bab ketiga dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi; jenis dan 

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, cara kerja / analisis data, instrumen 

penelitian dan sebagainya. Selanjutnya, pada bab keempat akan dibahas 

tafsiran ayat-ayat tentang kerukunan umat beragama dan persepsi tokoh-tokon 

MIPG serta implementasinya. Akhirnya pada bab kelima yang berfungsi 

sebagai bab penutup, dirumuskan kesimpulan berisi penegasan jawaban 

terhadap masalah penelitian yang diangkat. Selain itu, dilengkapi pula dengan 

beberapa implikasi penelitian.  
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BAB IV 

TAFSIRAN AYAT-AYAT KERUKUNAN DAN IPLEMENTASINYA DI 

MAHABBAH INSTITUTE FOR PIACE AND GOODNESS 

A. Tafsiran Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama 

Secara normatif, tidak ada satupun agama yang membenarkan atau 

menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan (violence). Akan 

tetapi, secara faktual tidak jarang dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan 

masyarakat yang dikenal religius. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kekerasan 

ini justru dilakukan oleh mereka yang mempunyai basik agama yang kuat dan 

melakukannya atas nama agama, sebagaimana yang pernah terjadi diberbagai 

wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Maluku dan Aceh.1 

Islam sejatinya tidak menampik akan adanya perbedaan di antara manusia, 

termasuk perbedaan dalam hal pilihan beragama / keyakinan, sebab hal tersebut 

merupakan pilihan dari setiap individu, sekalipun sebenarnya Allah mampu 

menjadikan manusia dalam satu agama saja. Hal demikian telah ditegaskan dalam 

QS Hu>d/11: 118, bahwa;  

  النَّاسَ  لَجعََلَ  رَبُّكَ  شاَءَ  وَلَوْ 
ُ
 وَاحدَِةً  ةً مَّ أ

 مُختَْلِفِينَ  َْزَالُونَ  وَاَ 

Terjemahnya; 

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang 

satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat).2 

Ulama umumnya memaknai penggalan ayat  َالنَّاسَ  لَجعََل 

مَّةً  وَاحدَِةً 
ُ
 dengan “menjadikan manusia dalam satu syari’at dan أ

                                                 
1Toha Andiko, “Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat 

Beragama Di Indonesia”, Jurnal, (Madania: Vol. 17, no. 1, Juni 2013), h. 47. 

2Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. I; t.t., PT 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 1430 H /  2009 M), h. 235. 
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agama”.3 Oleh karena itu, perbedaan agama di antara manusia tidak dapat 

dipungkiri keberadaannya. Namun, perbedaan agama tersebut tidak jarang 

menimbulkan konflik / pertengkaran di antara penganutnya. Bahkan al-Qur’an 

sendiri sangat banyak mengulas kisah tentang konflik yang terjadi antara mukmin 

dan kafir hingga berujung pada peperangan, seperti halnya dalam QS al-Baqarah / 

02; 190. Pada sisi yang lain, al-Qur’an juga memerintahkan kepada orang mukmin 

untuk hidup berdampingan dengan penganut agama lain dengan damai. Hal ini 

dicontohkan langsung oleh Rasulullah dan orang mukmin ketika berada di 

Madinah setelah hijrah dari Makkah. Sementara di Madinah, terdapat penganut 

agama Yahudi, Nasrani, Majuzi dan mungkin yang lainnya. 

Sejak berpindah ke Madinah pada tahun 622 M, Rasulullah tidak hanya 

datang sebagai pemimpin agama, melainkan juga sebagai pemimpin negara. 

Beliaulah orang pertama yang mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi oleh 

masyarakatnya.4 Hal demikian terjadi karena kesiapan masyarakat Madinah dalam 

menerima Rasulullah dan dakwahnya. Bahkan, masyarakat Madinahlah yang 

mencari-cari beliau ketika melaksanakan ibadah haji dan pada kesempatan lain 

hendak berjumpa untuk memeluk agama Islam.5 

Kesiapan masyarakat Madinah dalam menerima kedatangan Rasulullah 

didukung oleh pengetahuan mereka tentang kenabian Muhammad saw oleh 

kedatangan orang-orang Yahudi ke Madinah, sehingga mereka sangat antusias 

untuk memeluk agama Islam dan meminta agar ada sahabat yang diutus kepada 

                                                 
3Lihat misalnya Abu> Muh}ammad Makki> bin Abi> T}a>lib H}ammu>s bin Muh}ammad bin 

Mukhta>r al-Qaisi> al-Qusyairi> al-Qairawa>ni>, Al-Hida>yah ila> Bulu>g al-Niha>yah fi> ‘Ilm Ma‘a>ni> al-

Qur’a>n wa Tafsi>rih wa Ah}ka>mih, wa Jamal min Funu>n ‘Ulu>mih, Juz V, (Cet. I; Ja>mi‘ah al-Sya>riqah: 

Majmu>‘ah Buh}u>s \ al-Kita>b wa al-Sunnah, 1429 H/2008 M),  h. 3487. 

4Toha Andiko, “Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat 

Beragama Di Indonesia”, Jurnal, (Madania: Vol. 17, no. 1, Juni 2013), h. 40. 

5Ahmad Sarwat, Madinah Era Kenabian, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10. 
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mereka untuk berdakwah, maka ditunjuklah Mus}‘ab bin ‘Umair untuk 

mendakwahi masyarakat Madinah.6 Dengan demikian, wajar saja jika masyarakat 

Madinah sangat antusias menyambut kedatangan Rasulullah ketika hijrah dari 

Makkah.  

Keterangan di atas menunjukkan bahwa apa yang diperoleh Rasulullah di 

Madinah sangat berbanding terbalik dengan apa yang beliau dan pengikutnya 

peroleh ketika masih berada di Makkah. Di Makkah, Rasululah dicampakkan, 

ditindas dan bahkan diasingkan, sementara di Madinah disambut dengan suka cita. 

Selain itu, di Makkah, nyawa Rasulullah selalu menjadi taruhan, sedang di 

Madinah menjadi penjamin keselamatan non-muslim. 

Di bawah kepemimpinan Rasulullah, umat Islam dan non-muslim hidup 

rukun dan damai. Pada era kenabian di Madinah, Rasulullah membuat sebuah 

istilah khusus untuk non-muslim yang patuh kepada aturan dan tidak menimbulkan 

kerusushan, yakni disebut dengan ahl-z\immah (kelompok yang dilindungi). 

Kelompok ini mendapat jaminan keamanan langsung dari Nabi dan para khalifah 

sesudahnya selama tidak melakukan pengkhianatan. Hal ini dapat dilihat dalam 

sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal dari ‘Abdullah 

bin ‘Amaru> berikut; 

 رَسوُلُ  الَ قَ : قَالَ  عمَْرٍّو، بْنِ  اللهِ  عبَْدِ  عنَْ 

 قَتَلَ  مَنْ  : "وَسلََّمَ  لَيْهِ عَ  اللهُ  صلََّى اللهِ 

هْلِ  مِنْ  قَتِيلًً 
َ
 رَائِحةََ  حْ َْرَ  لَمْ  الذِ مَّةِ  أ

 مَسِيرَةِ  نْ مِ  لَيُوجدَُ  رِْحهََا وَإِنَّ  الْجنََّةِ،

رْبَعِينَ 
َ
 7عاَمًا أ

                                                 
6Ahmad Sarwat, Madinah Era Kenabian, h. 10. 

7Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz XI, (Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), 

h. 356. 
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Artinya; 

‘Abdullah bin ‘Amru berkata; Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa 

membunuh ahl al-z\immah (orang kafir yang berada dalam perlindungan 

pemerintahan Islam) maka ia tidak akan mencium bau wanginya surga, 

padahal bau wanginya tersebut dapat tercium dari jarak empat puluh tahun 

perjalanan." 

Hadis di atas merupakan peringatan dari Rasulullah kepada umat Islam 

agar tidak menyerang non-muslim yang mematuhi segala aturan yang telah 

disepakati dengan alasan apapun. Sikap Rasulullah yang menjami keamanan non-

muslim tersebut juga sebagai penegasan akan eksistensinya sebagai rahmat bagi 

seluruh alam yang tertera dalam QS al-Anbiya’ / 21: 107. 

Beranjak dari kisah singkat Rasulullah yang menjadi pemimpin di Madinah 

setelah hijrah dari Makkah di atas, maka Madinah patut dijadikan role model 

dalam memelihara kerukunan umat beragama, utamanya Indonesia sebagai negara 

yang penduduknya menganut agama Islam. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang 

mengandung makna toleransi dalam beragama, di antaranya; 

1. Kebebasan dalam memilih agama 

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas bahwa adanya perbedaan 

dalam beragama adalah pilihan setiap individu dan telah nyata digambarkan oleh 

Rasulullah pada saat menjadi pemimpin di Madinah yang di dalamnya terdapat 

orang Yahudi, Nasrani dan Majuzi, maka sepatutnya penganut agama terstentu 

tidak boleh memaksakan penganut agama lain untuk mengikuti agamanya, 

termasuk penganut agama Islam itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang diutarakan 

dalam QS al-Baqarah / 02: 256, berikut; 

 مِنَ  شدُْ لرُّ ا تَبَيَّنَ  قَدْ  الدِ ْنِ  فِي إِكْرَاهَ  اَ 

ْْمِنْ وَ  بِالطَّاغُوتِ  َْكْفُرْ  فَمَنْ  الْغَي ِ   بِاللَّهِ  ُْ
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 انْفِصاَمَ  اَ  ىالْوُقْقَ  بِالْعُرْوَةِ  استَْمْسكََ  فَقَدِ 

 علَِيم   سمَِيع   وَاللَّهُ  لَهَا

Terjemahnya;  

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 

jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang 

siapa ingkar terhadap Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia 

telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. 

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.8  

Ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan 

tentang eksistensi Allah sebagai Tuhan yang Mahakuasa atas segala sesuatu yang 

ada di langit maupun di bumi, Maha pengatur atas segala kebutuhan manusia, serta 

pemberi Syafaat. Sementara QS al-Baqarah / 02: 256 merupakan penjelasan bahwa 

tidak ada paksaan dalam memilih agama, sekalipun telah jelas perbedaan antara 

agama yang benar dan agama yang sesat. 

Menurut penjelasan Abu> Ja‘far al-T}abari, sebagian ulama berpendapat 

bahwa QS al-Baqarah / 02: 256 turun kepada sekelompok sahabat dari kalangan 

Ans}a>r di Madinah yang memiliki anak, sementara anak-anak mereka telah memilih 

agama Yahudi atau Nasrani. Maka ketika Islam datang, mereka bermaksud untuk 

memaksa anak-anaknya untuk mengikuti agama Islam, sehingga Allah melarang 

perbuatan tersebut dan pada akhirnya mereka memilih agama Islam secara suka 

rela.9 Dengan demikian, perbuatan sahabat yang hendak memaksakan anak-

anaknya untuk mengikuti agama Islam dan menuai teguran dari Allah dapat ditarik 

pada konteks kekinian, terlebih lagi dengan keadaan kultur yang lebih luas 

dibandingkan kultur Arab. 

                                                 
8Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 

9Lihat Abu> Ja‘far Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas \i>r bin Ga>lib al-A<mili> al-T}abari>, 

Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz V, (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risa>lah, 1420 H/2000 M), h. 

407. 



 

 

 

 

53 

Abu> al-Qa>sim al-Zamakhsyari> menerangkan bahwa makna dari penggalan 

ayat  َالدِ ْنِ  فِي إِكْرَاهَ  ا  tersebut ialah Allah tidak menetapkan 

perkara iman melalui paksaan dan kekerasan, melainkan melalui kemungkinan dan 

pilihan sendiri.10 Oleh karena itu, keimanan buknlah sesuatu yang mesti 

dipaksakan kepada orang orang lain.  

QS al-Baqarah / 02: 256 sejalan dengan apa yang telah dijalaskan dalam 

QS al-Qas}as} / 28: 56 atau  QS Yu>nus / 10: 99-100 bahwa persoalan memilih agama 

Islam sebagai keyakinan tidak dapat dipisahkan oleh faktor hidayah yang 

merupakan hak progresif dari Allah, bahkan Rasulullah sekalipun tidak dapat 

memberikannya kepada siapapun. Artinya, Rasulullah dan tokoh agama hanya 

bertugas untuk mendakwahkan ajaran agama tanpa adanya unsur pemaksaan. 

Manusia sejatinya telah diberikan hati yang dilengkapi dengan akal oleh 

Allah. Akal inilah yang memiliki peranan penting dalam struktur tubuh manusia 

untuk menangkap dan merespon hidayah dari Allah, sebab akal inilah yang dapat 

memahami hakikat dan kebenaran dari sesuatu.11 Oleh karena itu, manusia dengan 

kaitannya dalam memilih agama bergantung pada penggunaan dari akalnya.  

2. Kebebasan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing  

Adanya keragaman dalam beragama, tentunya berdampak pada praktek-

praktek keagamaan yang beragam pula. Hal demikian terjadi karena adanya 

perbedaan syariat / ajaran yang berbeda pula pada setiap agama. Sehingga, dengan 

menerrima adanya perbedaan di antara manusia dalam beragama, seharusnya 

                                                 
10Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d bin ‘Amru> bin Ah{mad al-Zamakhsyari>, Al-Kasysya>f ‘An 

H}aqa>’iq Gawa>mid} al-Tanzi>l, Juz I, (Cet. III; Bairu>t: Da> sl-Kita>b al-‘Arabi>, 1407 H), 303. 

11Lihat M. Yusuf Assagaf, Abustani Ilyas dan Tasmin Tangngareng, “The Existence of 

Heart in Hadith Review”, Jurnal, (Diskursus Islam, vol. 9, no. 2, 2021 M), h. 316. 
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setiap penganut agama memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk 

menjalankan ajaran agamanya. 

Terkait kebebasan untuk penganut agama lain dalam menjalankan ajaran 

agamanya, Allah telah memberikan petunjuknya kepada umata Islam, yakni 

sebagaimana dalam QS al-Baqarah / 02: 139; 

تُحاَجُّونَنَا قُلْ 
َ
 بُّنَارَ  وَهُوَ  اللَّهِ  فِي أ

عْمَالُنَا وَلَنَا وَرَبُّكُمْ 
َ
عْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  أ

َ
 أ

 مُخلِْصوُنَ  لَهُ  وَنَحْنُ 

Terjemahnya; 

Katakanlah (Muhammad); “Apakah kamu hendak berdebat dengan kami 

tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami 

amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan 

tulus mengabdikan diri.12 

Ayat tersebut merupakan bagian dari rentetan ayat-ayat sebelumnya yang 

menggambarkan proses dakwah Rasulullah kepada penganut agama Yahudi dan 

Nasrani untuk mengikuti ajaran Rasulullah yang meneruskan ajaran nabi-nabi 

sebelumnya. Ayat-ayat tersebut nampak berbentuk dialog yang mana penganut 

agama Yahudi dan Nasrani mengajak Rasulullah untuk mengikuti agama Yahudi 

atau Nasrani, kemudian Rasulullah menolaknya dan menyatakan bahwa agama 

yang beliau ikuti adalah agama nabi Ibrahim as, sebagaimana dalam QS al-Baqarah 

/ 02: 135. 

Menurut al-Sam‘a>ni>, QS al-Baqarah / 02: 139 turun berkenaan dengan 

penganut agama Yahudi dan Nasrani dari Najra>n yang membantah ajaran 

Rasulullah dan berkata: “Agama kamilah yang datang lebih dahulu dari agama 

kalian (Islam), dan kitab kamilah yang dating lebih dahulu dari kitab kalian (al-

                                                 
12Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 21. 
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Qur’an), maka kedudukan kamilah yang lebih tinggi di sisi Allah.13 Al-Qairawa>ni> 

dalam kitabnya menerangkan bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada 

Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka: “Apakah kalian hendak mendebat 

kami pada persoalan agama Allah?, padahal Dia adalah sesembahan kami dan juga 

kalian, serta Tuhan kami dan dan Tuhan kalian adalah satu, kamilah yang benar-

benar murni dalam hal penyembahan dan ketaatan, sementara kalian 

menyembahnya dengan selainnya (orang Yahudi menyembah sapi betina dan 

Nasrani menyembah nabi Isa”.14  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya, Tuhan agama 

Islam, Yahudi dan Nasrani adalah satu. Hanya saja, dalam praktek 

penyembahannya, orang Yahudi juga menyembah sapi betina dan Nasrani 

menyembah nabi Isa as. Oleh karena itu, pada QS al-Baqarah / 02: 139 merupakan 

penegasan bahwa secara keyakinan dan praktek keagamaannya terdapat perbedaan 

di antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Ayat di atas sekaligus mengandung makna 

kebebasan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. 

3. Menjauhkan Diri dari Saling Mencaci Sesembahan 

Menyadari adanya keberagaman manusia dalam memilih agama, maka 

sepatutnya sepatutnya umat Islam menghargai dan menghormati pilihan orang 

lain, terlebih lagi jika melihat praktek dakwah Rasulullah yang menggunakan 

pendekatan akhlak baik, baik dalam hal perkataan maupun dalam hal perbuatan 

kepada penganut agama lain. Salah satu ajaran Islam tentang berakhlak kepada 

penganut agama lain ialah dengan tidak mencaci maki sesembahannya, 

sebagaimana dalam QS al-An‘a>m / 06: 108, berikut; 

                                                 
13Lihat Abu> al-Muzaffar Mans}u>r bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Jabba>r bin Ah}mad al-

Marwazi> al-Sam‘a>ni>, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz I, (Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Wat}n, 1418 H/1997 M), h. 147., 

14Lihat Abu> Muh}ammad  al-Qairawa>ni>, Al-Hida>yah ila> Bulu>g al-Niha>yah.., Juz I, h. 472 
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 اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  َْدْعوُنَ  الَّذِْنَ  تَسبُُّوا وَاَ 

 كَذَلِكَ  مٍّ عِلْ  بِغَيْرِ  عدَْوًا اللَّهَ  فَيَسبُُّوا

مَّةٍّ  لِكُل ِ  زََّْنَّا
ُ
 رَبِ هِمْ  إِلَى قُمَّ  عمََلَهُمْ  أ

 َْعْمَلُونَ  اكَانُو بِمَا فَيُنَبِ ئُهُمْ  مَرْجعُِهُمْ 

Terjemahnya; 

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 

Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas 

tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat 

kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang 

telah mereka kerjakan.15 

Abu> Ja‘far al-T}abari> menerangkan di dalam kitabnya bahwa ayat tersebut 

mengandung peringatan kepada Rasulullah dan umat Islam secara umum agar 

tidak mencaci maki tuhan-tuhan non-muslim yang menyembah selain daripada 

Allah, sebab orang-orang non-muslim akan membalah mencaci maki Allah juga 

dengan kebodohan mereka tanpa pengetahuan sedikitpun.16 Dengan demikian, 

ayat tersebut merupakan larangan yang tegas kepada umat Islam untuk mencaci 

maki sesembahan penganut agama lain, sebab makian kepada sesembahan mereka 

akan berbalik untuk memaki Allah dan tentunya membuat mereka semakin jauh 

dari agama Islam itu sendiri. 

4. Menjalin Hubungan Baik  

Agam Islam yang sejak awal tidak menafikan adanya perbedaan agama, 

tidak melarang kepada penganutnya untuk menjalin hubungan baik di antara 

manusia. Islam telah mengajarkan manusia sebagai makhluk sosial yang 

diciptakan berpasang-pasangan untuk mengadakan interaksi dengan sesamanya 

                                                 
15Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 

16Lihat Abu> Ja‘far Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas \i>r bin Ga>lib al-A<mili> al-T}abari>, 

Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz XII, (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risa>lah, 1420 H/2000 M), 

h. 33. 
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tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama.17 Hal demikian dapat dilihat 

pada QS Mumtah}anah / 60: 08, bahwa; 

 ُْقَاتِلُوكُمْ  مْ لَ  الَّذِْنَ  عنَِ  اللَّهُ  َْنْهَاكُمُ  اَ 

نْ  َْارِكُمْ دِ  مِنْ  ُْخرِْجوُكُمْ  وَلَمْ  الدِ ْنِ  فِي
َ
 أ

 ُْحبُِّ  اللَّهَ  إِنَّ  إِلَيْهِمْ  وَتُقْسِطوُا تَبَرُّوهُمْ 

  الْمُقْسِطِينَ 

Terjemahnya : 

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang Berlaku adil.18 

Secara konteks, ayat tersebut merupakan ajaran kepada umat Islam yang 

tidak melarang untuk berbuat baik kepada masyarakat Makkah yang umumnya 

masih kafir. Menurut Muhammad Galib dalam bukunya ahl al-kitab bahwa ayat 

ini dapat dipahami bahwa al-Qur’an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai 

alasan untuk tidak menjalin hubungan kerjasama, apalagi mengambil sikap tidak 

bersahabat. Al-Qur’an sama sekali tidak melarang seorang muslim untuk berbuat 

baik dan memberikan sebagian hartanya kepada siapapun, selama mereka tidak 

memerangi kaum muslimin dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum 

muslimin dari negara mereka. Ini berarti islam tidak menjadikan perbedaan agama 

sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial.19 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya hanya 

memerangi ketidakadilan, kekerasan, penidasan dan lain-lain, termasuk mengusir 

seseorang atau kelompok tertentu dari tempat tinggalnya. Sebaliknya, Islam tidak 

                                                 
17Muhammad Galib M, Ahl al-Kitab: Maknadan Cakupannya, (Jakarta: Paramadina, 1998 

M), h. 252. 

18Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 550. 

19Muhammad Galib M, Ahl al-Kitab, h. 255. 
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membatasi penganutnya dalan hal berbuat baik dan menjalin interaksi sosial 

dengan sesamanya dalam keyakinan saja, tetapi juga dapat melakukannya kepada 

manusia secara umum, termasuk yang berbeda dalam keyakinan. Berikut pondasi 

dasar kebolehan menjalin hubungan baik dengan non-muslim dalam al-Qur’an; 

a. Boleh menjalin persahabatan 

Al-Qur’an telah memberikan indikasi adanya peluang antara umat Islam 

dan non-muslim untuk menjalin persahabatan, hal demikian sebagaimana dalam 

QS al-Ma>’idah / 05: 80, berikut; 

شدََّ  لَتَجدَِنَّ 
َ
 آمَنُوا لَّذِْنَ لِ  عدََاوَةً  النَّاسِ  أ

شرَْكُوا وَالَّذِْنَ  الْيَهُودَ 
َ
قْرَبَهُمْ  دَنَّ وَلَتَجِ  أ

َ
 أ

 إِنَّا الُواقَ  الَّذِْنَ  آمَنُوا لِلَّذِْنَ  مَوَدَّةً 

نَّ  ذَلِكَ  نَصاَرَى
َ
 وَرُهْبَانًا ينَ قِسِ يسِ  مِنْهُمْ  بِأ

نَّهُمْ 
َ
 َْستَْكْبِرُونَ  اَ  وَأ

Terjemahnya; 

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap 

orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang 

musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat 

persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang 

mengatakan “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang demikian 

itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, (juga) karena 

mereka tidak menyombingkan diri. 

Ayat tersebut diawali dengan penegasan bahwa yang paling keras 

memusuhi umat Islam adalah umat Yahudi dan musyrik lainnya. Setelah itu, umat 

Nasrani disebut sebagai umat yang paling dekat persahabatannya dengan umat 

Islam karena alasan adanya pendeta dan rahib di antara mereka yang tidak 

menyombongkan diri. Terlepas dari perbedaan sikap umat Yahudi dan Nasrani 

terhadap umat Islam pada ayat tersebut, selama manusianya menjunjung nilai-nilai 

kebaikan, maka umat Islam boleh menjalin persahabatan dengan mereka.  
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b. Boleh memakan sembelihan Ahl al-Kitab  

Kebolehan untuk memakan sembelihan non-muslim, dapat dilihat dalam 

QS al-Mai’idah / 05: 05, berikut; 

حلَِّ  الْيَوْمَ 
ُ
 الَّذِْنَ  طَعََامُ وَ  الطَّي بَِاتُ  لَكُمُ  أ

وتُوا
ُ
 لَهُمْ  حلِ   مْ وَطَعََامُكُ  لَكُمْ  حلِ   الْكِتَابَ  أ

 مِنَ  لْمُحْصنََاتُ وَا الْمُْْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْمُحْصنََاتُ 

وتُوا الَّذِْنَ 
ُ
 إِذَا مْ قَبْلِكُ  مِنْ  الْكِتَابَ  أ

جوُرَهُنَّ  آتَيْتُمُوهُنَّ 
ُ
 مُساَفِحيِنَ  يْرَ غَ  مُحْصِنِينَ  أ

خْدَانٍّ  مُتَّخذِِي وَاَ 
َ
 بِالِْْْمَانِ  َْكْفُرْ  وَمَنْ  أ

 مِنَ  ةِ الْخرَِ  فِي وَهُوَ  عمََلُهُ  حبَِطَ  فَقَدْ 

 الْخاَسِرِْنَ 
 

Terjemahnya; 

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi 

mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang 

menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan beriman dan 

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 

yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin 

mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk 

menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka 

sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang 

rugi.20 

Menurut Abu> Ja‘far al-T}abari>, yang dimaksud dengan Ahl-Kitab ialah 

umat Yahudi dan Nasrani, sebab mereka diberikan kitab Taurat dan Injil sehingga 

mereka beriman kepada keduanya atau salah satunya. Oleh karena itu, halal bagi 

kalian untuk memakannya. Sementara sembelihan penganut agama lain yang tidak 

diberi kitab dan menyembah berhala tidak halal.21 Abu> H}asan al-Wa>h}idi> 

                                                 
20Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 

21Lihat Abu> Ja‘far al-T}abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz IX, h. 573. 
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menambahkan bahwa sembelihan mereka tetap halal sekalipun tidak menyebut 

nama Allah dalam prosesnya, tetapi menyebut nama nabi ‘Isa> dan ‘Uzair.22 

Adapun Abu> Muh}ammadal-Bagawi> menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat 

mengenai kehalalannya, namun kebanyakan ulama menganggapnya halal, seperti; 

al-Sya‘bi>, ‘At}a>‘, al-Zuhri> dan Mkh}u>l.23   

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, sembilahan non-muslim yang halal 

untuk dikonsumsi oleh umat Islam ialah yang berasal dari umat Yahudi dan 

Nasrani yang disembelih sesuai ajaran kitab Taurat dan Injil. Sementara 

sembelihan penganut agama lain tidak dihalalkan. 

B. Pemahaman Anggota Mahabbah Institute For Piace And Goodness tentang 

Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama  

1. Pemahaman anggota MIPG tentang kerukunan antar umat beragama 

Anggota MIPG pada umumnya menerangkan pemahaman mereka 

mengenai kerukunan antar umat beragama secara beragam.  

a. Menurut Danial Fery Mangin (Kristen) bahwa; 

Kekuatan MIPG adalah kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, 

anggota MIPG harus merealisasikannya dilapangan.24  

Paparan Danial Fery tersebut merujuk pada visi misi dari terbentukanya 

MIPG sebagai sebuah organisasi yang bergerak untuk mewujudkan kerukunan 

antar umat beragama di tengah-tengah tantang marakanya kasus penistaan dan 

                                                 
22Lihat Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Ah}mad bin Muh}ammad bin ‘Ali> al-Wa>h}idi>, Al-Wasi>t} fi> 

Tafsi>r al-Qur’a>n al-Maji<d, Juz II, (Cet. I; Bairu>t: Da>r  al-Kutub al-‘Ilmiah, 1415 H/1994 M), h. 157. 

23Lihat Abu> Muh}ammad al-H}usain bin Mas‘u>d bin Muh}ammad bin al-Farra>’ al-Sya>fi‘i> al-

Bagawi>, Ma‘a>lim al-Tanszi>l fi Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz II, (Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> alTura>s\ al-‘Arabi>, 

1420 H), h. 19. 

24Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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diskriminasi terhadap penganut agama tertentu. Penjelasan Danial Fery tersebut 

tidak terlepas dari posisi strukturalnya sebagai ketua di MIPG. 

b. Menurut Galih Adirangga Saputra (Islam) bahwa; 

Allah telah mentakdirkan perbedaan syari’at di antara manusia. Oleh 

karena itu, perbedaan di antara manusia adalah sunnatullah.25 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan syaria’at di antara 

manusia tidak dapat dipungkiri keberadaannya, maka oleh karena itu setiap orang 

yang menganut suatu syari’at / agama perlu menghargai dan menghormati 

perbedaan tersebut agar tercipta kerukunan di antara umat beragam.a Hal ini 

sejalan dengan penjelasan Anpan Randalembang (Kristen) bahwa; 

Kerukunan antar umat beragama adalah sesuatu yang sudah diciptakan 

sejak awal (sudah fitrahnya). Oleh karena itu, harus dikembalikan ke 

fitrahnya.26 

Penjelasan Galih Adirangga dan Anpan Randalembang di atas mengenai 

perbedaan di antara manusia yang telah menjadi sunnatullah pada dasarnya 

diterangkan pula dalam QS Hu>d / 11: 118 dan telah diterangkan pada ayat-ayat 

kerukunan. 

c. Menurut Gita Pratiwi Mangin (Kristen) bahwa;  

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai toleransi, yaitu saling menghargai kepercayaan dari penganut 

agama yang berbeda.27 

Pendapat Gita Pratiwi di atas menerangkan tentang kerukunan antar umat 

beragama dari segi cara agar kerukunan tersebut dapat terwujud, yakni dengan 

                                                 
25Galih Adirangga Saputra (33 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 

26Anpan Randalembang (43 tahun), Bendahara Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 

27Gita Pratitiwi Mangin (27 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang di dalamnya menutut adanya sikap 

saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dengan orang lain. Hal 

ini sejalan dengan penjelasan Roly Hoke (Kristen) yang mengatakan bahwa; 

Kerukunan antar umat beragama adalah bagaimana hidup berdampingan 

dengan penganut agama lain baik dalam hal menghormati keyakinan dan 

ajarannya ataupun saling membantu dalam bertentangga.28 

Pendapat dari Gita Pratiwi dan Roly Hoke tersebut sekaligus menerangkan 

bentuk kerukunan antar umat beragama. Sementara Yulia Purnama (Islam) 

menerangkan secara spesifik maksud dari sikap toleransi dalam mewujudkan 

kerukunan antar umat beragama. Menurutnya; 

Kerukunan antar umat beragama secara esensial adalah hubungan yang 

terjalin antara penganut agama yang didasari sikap tolerasi, yaitu adanya 

sikap penerimaan baik dalam hal perasaan, pendapat ataupun kepercayaan 

yang berbeda dengan orang lain.29 

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber tersebut dapat dipahami 

bahwa kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dengan adanya sikap 

toleransi di antara umat beragama, yakni saling menerima perbedaan, saling 

menghargai dan saling menghormati baik dalam hal perasaan, pendapat ataupun 

keyakinan, serta saling membantu dalam menjalani kehidupan bertetangga.  

d. Menurut Helmi Hafid (Baha’i) bahwa; 

Seluruh manusia itu satu keluarga yang mana asalnya dari satu. Oleh 

karena itu, rasa persaudaraan lebih tinggi dari pada toleransi.30 

Penjelasan Helmi Hafid di atas merujuk pada konsep persaudaraan yang 

lebih tinggi daripada toleransi, sehingga dengan mengedepankan sikap tersebut 

                                                 
28Roly Hoke (31 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, wawancara, 

(7 Agustus 2022). 

29Yulia Purnama (26 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

30Helmi Hafid (50 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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akan mudah bagi manusia untuk mewujudkan kerukunan di antara manusia 

sekalipun terdapat perbedaan dalam hal keyakinan. Pendapat Helmi Hafid tersebut 

pada dasarnya sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam QS al-A‘ra>f/07: 

189, berikut; 

لَ هُوَ الَّذِي خلََقَكُمْ مِنْ نَفْسٍّ وَاحدَِةٍّ وَجعََ 

شَّاهَا مِنْهَا زَوْجهََا لِيَسكُْنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَ 

قْقَلَ َْ يفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَ حمََلَ َْ حمَْلً خَفِ 
َ
مَّا أ

ا دَعوََا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صاَلِحً 

 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِْنَ 

Terjemahnya; 

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (isterinya) mengandung 

kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). 

Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon 

kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami 

anak yang shalih, tentulah kami akan selalu bersyukur”.31  

Ayat di atas menerangkan tentang asal muasal manusia yang berasal dari 

satu, yakni Nabi Adam as yang kemudian dari dirinya diciptakan Hawa sebagai 

pasangannya dan dari keduanya lahir manusia-manusia dari generasi ke genarasi 

hingga membentuk kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Hal ini diyakini pula oleh 

Helmi Hafid sebagai penganut agama Baha’i.  

e. Menurut Ruben Lewi L. Dero (Kristen) bahwa; 

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kebutuhan global yang 

paling mendasar, sebab dengannya manusia dapat berinteraksi dengan baik 

hingga memperoleh kehidupan duniawi yang dapat memuaskan 

hidupnya.32  

                                                 
31Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 175. 

32Ruben Lewi L. Dero (41 tahun), Bidang HRD Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Pendapat Ruben di atas menerangkan tentang kerukunan antar umat 

beragama sebagai suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu untuk menjalani 

rutinitas kehidupan dengan baik dan damai dalam interaksi antar individu dengan 

segala perbedaan yang ada, baik dari segi suku, ras, budaya, bahasa ataupun 

keyakinan. 

2 Ayat-ayat kerukunan antar umat bearagama di MIPG 

MIPG sebagai sebuah lembaga keorganisasian yang bergerak dalam bidang 

kerukunan antar umat beragama memiliki sebuah program pease-camp (kemah 

perdamaian) yang salah satu dalam kegiatannya mengadakan scriptural reasoning 

yaitu sebuah diskusi lintas iman dengan membahas tema-tema tertentu yang 

memiliki persamaan di dalam kitab suci masing-masing agama.  

Termasuk al-Qur’an yang merupakan kitab suci umat Islam, ayat-ayat yang 

ada di dalamnya juga didiskusikan sehingga penganut agama lain sedikit bayaknya 

mengetahui ajaran yang terdapat di dalam al-Qur’an, utamanya ayat-ayat yang 

berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama. Di antara ayat-ayat al-Qur’an 

yang dirujuk oleh anggota MIPG dalam mengupayakan terwujudnya kerukunan 

antar umat beragama ialah; 

a. QS al-Baqarah / 02: 256 

Ayat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang 

ayat-ayat yang mengandung kerukunan antar umat beragama menerangkan 

tentang kebebasan bagi setiap individu untuk memilih agama dan kebebasan untuk 

menjalankan ajarannya. Ternyata ayat ini diterapkan oleh MIPG dan sangat 

disepakati oleh anggotanya, misalnya Danial Fery Mangin selaku ketua MIPG 

menerangkan bahwa; 
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QS al-Baqarah / 2: 256 inilah salah satu ayat yang diperpegangi oleh MIPG 

sehingga kami sangat setuju dengan ayat tersebut. Oleh karena itu, kita 

harus ikut MIPG secara suka rela. 33 

Keterangan yang senada juga disampaikan Gita Pratiwi dan Ruben Lewi 

dalam keterangannya bahwa; 

Saya setuju dengan QS al-Baqarah / 2: 256 yang memuat larangan 

memaksakan keyakinan kepada orang lain karena memilih agama adalah 

hak setiap individu yang tidak dapat diintervensi.34  

Sementara Anpan Randalembang menerangkan bahwa; 

QS al-Baqarah / 2: 256 merupakan ayat yang memuat keterangan dalam hal 

kebebasan memilih agama sekaligus menunjukkan nilai-nilai Pancasila 

dalam hal pelaksanaan ibadah menurut keyakinan masing-masing.35 

Helmi Hafid menegaskan pula bahwa QS al-Baqarah / 2 : 256 secara 

prinsipnya sama dengan konsep ajaran agama Baha’i, sebagaimana dalam 

keterangannya; 

QS al-Baqarah / 2 : 256 sebagai ayat yang melarang untuk memaksakan 

keyakinan sebenarnya sama dengan prinsip ajaran agama baha’i untuk 

memaksakan keyakinan kepada orang lain, sebab penganut agama baha’i 

hanya menyampaikan pendapat.36 

Keterangan-keterangan yang peneliti peroleh dari narasumber mengenai 

QS al-Baqarah / 2: 256 di atas menunjukkan bahwa ayat tersebut sangat diterima 

dan disetujui oleh anggota MIPG, baik yang berlatar belakang muslim atapun non-

muslim dalam menerapkan konsep kerukunan antar umat beragama di MIPG. 

Bahkan, ayat tersebut dijadikan sebagai prinsip dasar lembaga. Oleh karena itu, 

                                                 
33Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

34Gita Pratitiwi Mangin (27 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022); Ruben Lewi L. Dero (41 tahun), Bidang HRD Mahabbah Institute 

for Piece and Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 

35Anpan Randalembang (43 tahun), Bendahara Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 

36Helmi Hafid (50 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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QS al-Baqarah / 2: 256 sebagai salah satu konsep ajaran dasar agama Islam telah 

eksis di MIPG dan diterapkan agar tidak terjadi pemaksaan keyakinan kepada 

orang.  

b. QS al-Baqarah / 02: 139 

Ayat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang 

ayat-ayat yang mengandung kerukunan antar umat beragama menerangkan 

tentang kebebasan bagi setiap individu kebebasan untuk menjalankan ajaran 

agama yang di anutnya. Ayat ini diterapkan pula di MIPG dan bahkan saling 

mengingatkan dalam pelaksaan ibadah. Misalnya, sebagaimana yang diutarakan 

oleh Danial Fery Mangin, bahwa; 

QS al-Baqarah / 2: 139 sejatinya mengandung kebebasan dalam 

menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap umat beragama bebas 

dan berhak melaksanakan ibadahnya masing-masing sebagai wujud dari 

respectful. Bahkan, di MIPG tidak hanya sebatas respect semata, 

melainkan umat kritiani terkadang membangunkan umat muslim untuk 

melaksanakan salat subuh.37 

Keterangan Danial Fery Mangin di atas menunjukkan bahwa kebabasan 

bagi setiap penganut agama telah terjamin kebebasan dalam hal melaksanakan 

ajaran agamanya masing-masing tanpa adanya intervensi ataupun diskriminasi, 

sebab hal tersebut dapat menciderai nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. 

Selain dari pada itu, di MIPG ternyata tidak hanya sekedar menjamin kebebasan 

setiap penganut agama untuk menjalankan ajarannya, bahkan anggota MIPG 

saling mengingatkan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadahnya, 

misalnya umat Kristiani membangunkan umat Islam untuk melaksanakan salah 

subuh. Hal ini menunjukkan bahwa MIPG mengajarkan tentang konsep respect 

dalam perbedaan keyakinan. 

                                                 
37Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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c. QS al-An‘a>m / 6: 108 

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan kepada umat Islam untuk 

mencaci maki tuhan-tuhan yang disembah oleh penganut agama lain. Sebagaimana 

QS al-Baqarah / 2: 256 tentang kebebasan dalam memilih agama dan QS al-

Baqarah / 2: 139 tentang kebebasan dalam menjalankan ajaran agama masing-

masing, QS al-An‘a>m / 6: 108 juga dijadikan sebagai pondasi dasar untuk menjaga 

kerukunan antar umat beragama di MIPG. Hal ini diterangkan oleh Galih 

Adirangga Saputra, bahwa; 

Anggota MIPG sangat dilarang untuk membanding-bandingkan antar 

agama yang di anut, mana agama yang paling benar / terbaik, sebab hal itu 

akan sangat menghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama.38 

Keterangan Galih Adirangga Saputra di atas lebih umumnya menjelaskan 

bahwa anggota yang tergabung di MIPG sangat dilarang untuk membanding-

bandingkan agama yang dianut dan merasa paling benar dalam memilih agama, 

sebab hal demikian merupakan salah satu sebab yang dapat menghambat 

terwujudnya kerukunan antar umat beragama di MIPG. Hal ini ditegaskan pula 

oleh Yulia Purnama yang dalam wawancara menerangkan bahwa; 

Setiap anggota di MIPG diajarkan untuk saling menghargai keyakinan 

masing-masing. Sebab al-Qur’an diturunkan untuk menerapkan nilai-nilai 

keadilan sosial, termasuk kepada penganut agama lain.39 

Berdasarkan keteranga dari kedua narasumber di ata, maka dapat dipahami 

bahwa MIPG sangat menjaga hubungan baik antar penganut agama lain dengan 

menerapkan konsep dasar-dasar, semisal tidak dibenarkannya perilaku mencaci 

maki tuhan-tuhan / keyakinan penganut agama lainnya. 

                                                 
38Galih Adirangga Saputra (33 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 

39Yulia Purnama (26 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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d. QS Mumtah}anah / 60: 08, 

Ayat ini menerangkan tentang legalitas kepada umat Islam untuk menjalin 

hubungan baik dengan penganut agama lain. Manusia sebagai makhluk sosial, 

tentunya dituntut agar saling hidup berdampingan dan rukun sekalipun terdapat 

banyak perbedaan di antara individu, baik dari aspek kesukuan, kebudayaan, 

bahasa dan bahkan agama. Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, MIPG 

juga merapkan ayat tersebut agar setiap anggotanya menjaling hubungan baik dan 

kekerabatan. Danial Fery Mangin secara prinsip kelembagaan menyebutkan 

bahwa; 

QS al-Mumtah}anah / 60: 08 telah diterapkan oleh MIPG agar setiap 

anggota yang tergabung di dalamnya dapat saling mencintai antar umat 

beragama.40 

Penjelasan Danial Fery di atas menunjukkan bahwa MIPG sangat 

mengedepankan sikap cinta dan kasih di antara umat beragama agar dapat hduo 

rukun, baik dalam kelembagaan MIPG maupun di luar daripada MIPG itu sendiri. 

Sementara Helmi Hafid menerangkan ayat tersebut dari aspek esensial dari 

kemanusiaan, menurutnya;  

Ayat-ayat suci sebenarnya memiliki tujuan untuk membangun kesadaran 

manusia bahwa sebagai makhluk sosial harus menjalin hubungan baik 

dengan setiap individu di sekitarnya sesuai ajaran agama masing-masing 

agar tercipta suatu kedamaian dalam bermasyarakat.41 

Keterangan Helmi Hafid di atas memandang bahwa manusia semestinya 

sadar sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kedamaian dalam menjalani 

hidup bermasyarakat yang dapat tercapai dengan menjalin hubungan baik tanpa 

memandang perbedaan keyakinan.  

                                                 
40Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

41Helmi Hafid (50 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Ruben Lewi L. Dero dalam keterangannya sedikit berbeda dengan kedua 

narasumber di atas yang secara spesifik menyebutkan kedekatan hubungan 

kekerabatan antara umat Islam dan Kriten, yakni sebagamana dalam 

keterangannya bahwa;  

Islam dan Kristen pada dasarnya memiliki hubungan kekerabatan yang 

dekat. Sebab, secara syari’at, Islam dan Kristen memiliki keterkaitan.42  

Penjelasan Ruben Lewi di atas jika dicermati lebih mendalam, maka akan 

ditemukan selaras dengan apa yang telah di terangkan dalam QS al-Ma>’idah / 05: 

80 bahwa orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan umat Islam ialah 

orang-orang Nasrani (Kristen). Penjelasan Ruben Lewi tersebut tidak terlepas dari 

pribadinya yang merupakan seorang penganut agama Nasarani.   

Keterangan-keterangan yang peneliti peroleh dari para narasumber di atas 

menunjukkan bahwa MIPG sebagai lembaga yang mempersatukan seluruh elemen 

penganut agama yang berbeda-beda telah menerapkan sebagian dari ayat-ayat al-

Qur’an dalam menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama. 

3. Upaya-upaya dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di 

MIPG 

Kerukunan adalah sesuatu hal yang sangat dicita-citakan oleh manusia 

pada umumnya dengan segala perbedaan yang meliputinya. Namun, pada kondisi 

tertentu, kerukunan yang telah dicita-citakan tersebut seringkali terhambat oleh 

perbedaan-perbedaan. Demikian pula di MIPG yang terbilang rentang untuk 

mengalami perpecahan dan jauh dari kerukunan, sebab MIPG bukan hanya sebatas 

perbedaan suku, ras, bahasa dan budaya yang ada di dalamnya, melainkan juga 

terdapat perbedaan keyakinan. 

                                                 
42Ruben Lewi L. Dero (41 tahun), Bidang HRD Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Menyadari banyaknya faktor-faktor yang dapat menghambat terwujudnya 

kerukunan antar umat beragama, MIPG telah melakukan berbagai upaya untuk 

memelihara kerukunan di antara mereka dan masyarakat secara luas. Gita Pratiwi 

dalam keterangannya mengatakan bahwa; 

Tantangan dalam terwujudnya kerukuan adalah masih banyak masyarakat 

yang kurang memahami apa maksud dari terbentuknya MIPG dan 

memandangnya secara negatif.43 

Keterangan Gita Pratiwi di atas menjelaskan tentang eksistensi MIPG yang 

masih belum dipahami tujuan dari pembentukannya oleh masyarakat dan dan 

bahkan masih dipandang negatif. Hal senada diterangkan pula oleh Anpan 

Randalembang yang menurutnya;  

Tantangan besarnya adalah sikap masyarakat yang masih peminis, selain 

itu kemajuan teknologi seperti dunia maya turut menjadi tantangan dalam 

mencapai tujuan dari kerukunan antar umat beragama, sehingga harus 

diimbangi dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mensosialisasikan kerukunan antar umat beragama.44 

Pernyataan Anpan Randalembang di atas menjukkan bahwa tantangan 

besar terwujudnya kerukunan antar umat beragama ialah adanya masyarakat yang 

masih buta akan toleransi, selain itu perkembangan teknologi seperti sosial media 

juga dapat berperang dalam menghambat kerukunan tersebut. Oleh karena itu, 

Anpan Randalembang memberikan suatu ide untuk mengimbanginya dengan 

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mensosialisasikan konsep kerukunan 

antar umat beragama. Berikut upaya-upaya MIPG dalam memelihara kerukunan 

antar umat beragama; 

a. Melakukan kegiatan peace-camp 

                                                 
43Gita Pratitiwi Mangin (27 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022) 

44Anpan Randalembang (43 tahun), Bendahara Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Kegiatan peace-camp / kemah perdamaian adalah merupakan program 

utama yang dilakukan oleh MIPG dalam mewujudkan kerukunan antar umat 

beragama di MIPG. Kegiatan tersebut merupakan sebagai upaya yang dilakukan 

untuk mencari dan menemukan titik persamaan antar umat beragama hingga saling 

dapat saling memahami perbedaan antar satu dengan yang lainnya.  

Menurut Roly Hoke, peace-camp adalah produk dari MIPG sebagai aksi 

untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Pada kegiatan ini 

anggota MIPG melakukan diskusi dari kitab masing-masing untuk 

menemukan titik temu, seperti Nabi Ibrahim yang dalam al-Qur’an dan 

disebut dengan Abraham dalam Alkitab.45 

Keterangan Roly Hoke di atas menegaskan bahwa salah satu rangkaian 

kegiatan peace-camp tersebut ialah mengadakan diskusi dengan membahas tema-

tema yang memiliki persamaan dari kitab masing-masing pemeluk agama. Ia 

mencontohkan eksistensi Nabi Ibrahim as yang diterangkan kisah-kisahnya di 

dalam al-Qur’an yang juga ternyata dijelaskan pula di dalam Alkitab (Injil) namun 

disebut dengan nama yang sedikit berbeda, yakni disebut dengan Abraham. 

Keterangan yang senada juga dijalaskan oleh Helmi Hafid bahwa; 

Tantang dalam mewujudkan kerukunan adalah menghilangkan prasangka 

buruk kepada penganut agama lain sehingga untuk menghilangkannya 

setiap penganut agama perlu berbagi ruang diskusi untuk mencapai 

kesepahaman. 

Keterangan dari kedua narasumber di atas memberikan pemahaman bahwa 

kegiatan peace-camp adalah kekuatan dari MIPG, sebab di dalamnya terdapat 

kegiatan berupa diskusi lintas iman yang bertujuan untuk memperoleh persamaan 

dan kesepahaman antar pemeluk agama yang tergabung di MIPG sehingga 

kerukunan antar umat beragam dapat terwujud. 

b. Tetap teguh pada keyakinan namun meghargai perbedaan  

                                                 
45Roly Hoke (31 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, wawancara, 

(7 Agustus 2022). 
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Setiap individu berhak dan bebas untuk berpegang teguh (fanatik) pada 

keyakinannya bahwa apa yang diyakininya adalah benar, termasuk para anggota 

yang tergabung di MIPG. Namun, pada keteguhan dalam keyakinan tersebut, 

setiap anggota MIPG diharuskan untuk menghormati dan menghargai perbedaan 

keyakinan para anggotanya. Hal ini telah ditegaskann oleh Danial Fery Mangin 

selaku ketua MIPG dalam keterangannya bahwa;   

Wujud kerukunan antar umat beragama di MIPG adalah menegakkan 

faitful dan respectful, yaitu berjalan bersama. Ketika ada isu-isu intoleran 

maka kita harus dengan segera mendiskusikannya.46 

Istilah faitful yang disebutkan dalam keterangan Danial Fery Mangin di 

atas ialah tetap berpegang teguh pada keyakinan dan respectful ialah menghormati 

dan menghargai perbedaan keyakinan dengan orang lain. Oleh karena itu, 

menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan orang lain adalah bentuk 

upaya dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di MIPG. Selain itu, 

bergerak cepat untuk mendiskusikan isu-isu intoleran yang beredar di tengah-

tengah masyarakat juga menjadi upaya untuk menyelesaikannya dan agar menjaga 

kerukunan antar umat beragama dalam internal lembaga MIPG.   

c. Melakukan sosialisi kepada masyarakat luas 

 

 

 

 

 

                                                 
46Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Penerapan kerukunan antar umat beragama pada dasarnya tidak semestinya 

hanya terbatas pada internal anggota MIPG semata, namun juga perlu diterapkan 

pada kalangan masyarakat luas. Hal ini sebagaimana keterangan dari Muhammad 

Agus bahwa;  

Kerukunan antar umat beragama tidak hanya diterapkan pada anggota 

internal MIPG, namun juga diupayakan untuk diterapkan pada masyarakat 

luas. Oleh karena itu, anggota MIPG seharusnya mengembangkan 

pemahaman tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia.47 

Keterangan Muhammad Agus di atas sangat penting untuk aplikasikan, 

sebab Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang sangat 

beragaman dan memiliki banyak perbedaan, sangat rentan mengalami konflik, 

termasuk konflik agama. Oleh karena itu, pemahaman tentang kerukunan antar 

agama sangat perlu untuk  disosialisasikan. Keterangan tersebut juga didukung 

oleh Galih Adirangga yang dalam keterangannya mengatakan;   

MIPG sebagai lembaga yang mencita-citakan kerukunan dan perdamaian 

antar umat beragama, terkadang pula terlibat dalam aksi sosial dengan 

menyalurkan donasi ketika terjadi bencana alam sebagai bantuan 

kemanusiaan sekaligus sebagai bukti bahwa antar umat beragama dapat 

berjalan bersama dalam menciptakan kedamaian di antara manusia.48 

Keterangan dari kedua narasumber di atas menunjukkan bahwa dampak 

dari terciptanya kerukunan antar umat beragama, juga akan berdampak pada 

terciptanya perdamaian di antara manusia secara luas, khususnya di antara 

masyarakat Indonesia yang terbilang beragam dan berbeda-beda. 

 

                                                 
47Muhammad Agus, Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, wawancara, 

(7 Agustus 2022). 

48Galih Adirangga Saputra (33 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 



 

 

 

 

74 

C. Implementasi Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Di Mahabbah 

Institute For Piace And Goodness 

Merujuk pada visi dan misi dari terbentuknya organisasi Mahabbah 

Institute for Piece and Goodness (MIPG) yang ingin menciptakan perdamaian dan 

kerukunan di tengah-tengah perbedaan keyakinan masyarakat, maka ayat-ayat al-

Qur’an dijadikan sebuah pegangan dalam mewujudkan perdamaian tersebut, 

sehingga menimbulkan sikap toleran terhadap umat beragama. 

Secara konseptual, bentuk toleransi antar umat beragama di MIPG dapat 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: toleransi pasif dan aktif. 

1. Toleransi pasif  

Maksud dari toleransi pasif ialah suatu sikap yang penuh keterbukaan 

dalam memandang sebuah pebedaan di antara individu ataupun kelompok dalam 

hal keyakinan dengan menghormati dan menerima keberadaan perbedaan tersebut 

tanpa melakukan suatu tindakan nyata yang bertujuan untuk mendukung 

pelaksanaan praktik peribadatan agama lain, namun tetap berusaha menjalin 

hubungan sosial yang harmonis. Adapun bentuk-bentuk toleransi pasif yang 

diterapkan oleh MIPG di antaranya; 

a. Menerima perbedaan 

Sikap dasar dalam membangun toleransi di antara individu maupun 

kelompok ialah menumbuhkan sikap penerimaan atas perbedaan keyakinan. Sikap 

penerimaan tersebut telah diterapkan dalam lembaga MIPG, hal demikian 

sebagaimana keterangan dari Yulia Purnama yang mengatakan bahwa;  

Hal mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menciptakan 

kerukunan di antara penganut agama ialah harus didasari sikap tolerasi, 

yaitu adanya sikap penerimaan, baik dalam hal perasaan, pendapat ataupun 

kepercayaan yang berbeda dengan orang lain. Dengan sikap penerimaan 

inilah melahirkan implementasi berupa saling menghormati, saling 
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menghargai, serta adanya simpati dan empati kepada penganut agama 

lain.49 

Keterangan Yulia Purnama di atas menegaskan bahwa sikap penerimaan 

atas perbedaan keyakinan dengan orang lain merupakan pondasi dasar dalam 

membangun sikap toleransi. Selain itu, ia juga menerangkan lebih lanjut bahwa 

dengan sikap penerimaan itu pulalah dapat membuka sikap menghargai, 

menghormati, simpati dan empati kepada penganut agama lain. Dalam keterangan 

yang lain, Yulia Purnama menerangkan bahwa; 

Faktor utama sebagai pendukung adanya sikap penerimaan akan perbedaan 

keyakinan dengan orang lain ialah menundukkan ego, sebab sifat ego  inilah 

yang seringkali menimbulkan sifat merasa paling baik dan benar, hingga 

tidak mau menerima pendapat dan keyakinan orang lain.50 

Pernyataan Yulia Purnama di atas tentunya semakin menegaskan bahwa 

untuk memiliki sikap penerimaan atas perbedaan tersebut setiap individu harus 

bisa menundukkan egonya.  

Keterangan-keterangan yang peneliti peroleh dari Yulia Purnama tersebut 

jika dipandang dari aspek kandungannya, sejalan dengan pesan-pesan yang telah 

diutarakan dalam QS al-H}ujura>t / 49: 13, sebab ayat tersebut mengandung seruang 

kepada manusia sebagai makhluk sosial dengan segala perbedaan yang ada di 

sekitarnya, yakni perbedaan suku dan bangsa. Selain itu, ayat tersebut juga 

memperingatkan kepada manusia tentang asal-usulnya yang berasal dari Adam dan 

Hawa sekalipun pada akhirnya harus hidup dalam berbagai perbedaan.  

Selain mengandung keterangan esensial manusia sebagai makhluk sosial 

dan peringatan akan asal-usulnya, QS al-H}ujura>t / 49: 13 memberikan solusi untuk 

                                                 
49Yulia Purnama (26 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

50Yulia Purnama (26 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 



 

 

 

 

76 

menaggulangi perbedaan-perbedaan di antara manusia dengan berupaya saling 

mengenal antar satu dan yang lainnya agar dapat hidup dengan rukun dan damai.  

b. Tidak mengganggu penganut agama lain 

Setelah memiliki sikap penerimaan akan perbedaan keyakinan, setiap 

individu perlu pula untuk menjaga diri dari menganggu penganut agama lain dalam 

bentuk perbuatan ataupun perkataan. Hal ini telah diterapkan pula oleh MIPG 

dalam menjaga kerukunan di antara para anggotanya, sebagaimana keterangan-

keterangan yang telah peneliti peroleh dari para narasumber. Misalnya, keterangan 

dari Anpan Randalembang yang mengatakan bahwa; 

Bentuk kerukunan di MIPG adalah saling menghormati, menghargai 

pendapat, keyakinan dan ibadahnya sekalipun tidak setuju.51 

Salah satu aspek yang sangat ditekankan kepada setiap anggota di MIPG 

ialah setiap anggota dilarang untuk membanding-bandingkan agama yang diyakini 

dengan agama penganut agama lain, sebab hal demikian akan menimbulkan 

perdebatan tanpa ujung dan bahkan dapat menimbulkan konflik antar penganut 

agama. Selain daripada itu, anggota MIPG juga sangat dilarang untuk mencaci 

maki sesembahan (tuhan) dari penganut agama lain. Hal ini tentunya sejalan 

dengan apa yang telah diterangkan dalam QS al-An‘a>m / 06: 108 yang secara tegas 

melarang umat Islam untuk mencaci maki sesembahan dari penganut agama lain. 

Oleh karena itu, dengan tidak melakukan gangguan kepada penganut agama lain 

berarti telah tercipta sikap menghargai dan menghormati kepercayaan penganut 

agama lain. 

2. Toleransi aktif 

                                                 
51Anpan Randalembang (43 tahun), Bendahara Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Maksud dari toleransi aktif ialah kebalikan dari toleransi pasif yang cukup 

menerima adanya perbedaan keyakinan tanpa melakukan tindakan apapun dalam 

kegiatan peribadatan pengatut agama lain. Sementara toleransi aktif menuntut 

adanya tindakan dengan menjalin hubungan social di antara penganut agama yang 

berbeda. Setidaknya ada 3 bentuk toleransi aktif yang diterapkan oleh anggota 

MIPG, yaitu;  

a. Rutin melakukan diskusi lintas iman 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi lintas iman atau scriptural reasoning adalah satu rangkaian dari 

program peace-camp yang diadakan oleh MIPG. Dalam kegiatan ini, anggota 

MIPG mendiskusikan berbagai tema yang dianggap memiliki kesamaan antara 

kitab-kitab penganut agama. Dengan kegitan ini pula anggota MIPG dapat 

memperoleh kesepahaman dalam beragama dan saling merasakan ketenangan 

dalam menjalankan ritual peribadatan masing-masing. Hal tersebut sebagaimana 

keterangan yang peneliti peroleh dari Yulia Purnama yang menjelaskan bahwa; 

Implementasi ayat-ayat kerukunan ialah dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan dalam bentuk diskusi lintas iman untuk menemukan persamaan. 

Ini bukan berarti menafsirkan al-Qur’an secara bebas, namun lebih kepada 
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memperlihatkan ajaran Islam yang toleran kepada penganut agama lain 

yang juga mengininginkan terwujudnya kedaimaian.52 

Keterangan Yulia Purnama di atas menunjukkan bahwa implementasi dari 

ayat-ayat kerukunan antar umat beragama di MIPG secara umum dapat disaksikan 

dalam kegiatan diskusi lintas iman yang bertujuan untuk menemukan persamaan 

dari ajaran setiap penganut agama dan memperlihatkan ajaran agama Islam yang 

toleran kepada penganut agama yang berbeda. Tujuan lain kegiatan diskusi 

tersebut ialah untuk menghilangkan kecurigaan atau prasangka buruk terhadap 

penganut agama lain. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Helmi Hafid 

dalam keterangannya bahwa; 

Kegiatan diskusi lintas iman bertujuan untuk menghilangkan prasangka 

buruk kepada penganut agama lain. Dengan berbagi ruang diskusi antar 

umat beragama di MIPG, setiap anggota dapat mencapai kesepahaman.53 

Keterangan tersebut di atas pada dasarnya menegaskan bahwa salah satu 

aspek penghambat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama ialah 

adanya sikap saling mencurigai dan prasangka buruk pada masing-masing 

penganut agama. Oleh karena itu, melalui kegiatan diskusi lintas iman inilah 

anggota MIPG dapat memperoleh kesepahaman dan saling percaya. Penjelasan 

dari Helmi Hafid ini telah ditegaskan pula di dalam al-Qur’an, yakni sebagaimana 

pada QS al-H}ujura>t / 49: 12,berikut; 

 ثِيرًاكَ  اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِْنَ  َْاأَُّْهَا

 واتَجسََّسُ  وَاَ  م  إِقْ  الظَّن ِ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّن ِ  مِنَ 

حدَُكُمْ  أَُْحبُِّ  بَعْضاً بَعْضكُُمْ  َْغْتَبْ  وَاَ 
َ
نْ  أ

َ
 أ

                                                 
52Yulia Purnama (26 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

53Helmi Hafid (50 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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كُلَ 
ْ
خيِهِ  لَحْمَ  َْأ

َ
 وَاتَّقُوا مُوهُ فَكَرِهْتُ  مَيْتًا أ

 رَحيِم   تَوَّاب   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ 

Terjemahnya; 

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka. 

Sesunggunya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-

cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 

mengungjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penenrima 

tobat, Maha Penyayang.54 

Ayat di atas secara umum diterangkan oleh para ulama sebagai larangan 

kepada umat Islam untuk berprasangka buruk kepada sesama umat Islam lainnya. 

Hal ini ditegaskan pada ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa sejatinya 

umat Islam itu adalah bersaudara. Sekalipun demikian, ayat tersebut dapat pula 

diterapkan kepada penganut agama lain, sebab dalam ayat disebutkan secara tegas 

bahwa sebagian besar dari prasangka buruk kepada orang lain akan mendatangkan 

dampak buruk, misalnya; prasangka buruk kepada orang lain dapat membuat 

hubungan menjadi rentang dan bahkan berujung pada pertikaian. Oleh karena itu, 

salah satu metode dalam menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain ialah 

dengan melakukan diskusi untuk memperoleh kesepahaman.   

b. Saling mengingatkan dalam keyakinan masing-masing 

Bentuk toleransi aktif lainnya yang diupayakan oleh MIPG dalam menjaga 

kerukunan di antara anggota-anggtanya yang berlatar keyakinan berbeda-beda 

ialah saling menguatkan dalam keyakinan, yakni saling mengingatkan akan ajaran 

agama masing-masing. Halini sebagaimana yang diutarakan oleh  Danial Fery 

Mangin bahwa; 

                                                 
54Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 
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Ayat kebebasan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing sejatinya 

mengandung kebebasan untuk melaksanakan ibadah masing-masing 

anggota MIPG sebagai wujud dari respectful. Bahkan di MIPG tidak hanya 

sebatas respect semata, melainkan umat kristiani terkadang 

membangunkan umat muslim untuk melaksanakan salat subuh.55 

Keterangan Danial Fery Mangin ini menunjukkan bahwa bentuk toleransi 

aktif di MIPG ialah saling mengingatkan dalam hal pelaksanaan ibadah. Misalnya, 

anggota dari umat Kristiani yang terkadang membangunkan anggota yang umat 

Islam untuk melaksanakan salat subuh.  

Implementasi ayat-ayat kerukunan antar umat beragama di MIPG pada 

dasarnya merupakan buah dari pelaksanaan misi atau dakwah yang dijalankan oleh 

masing-masing penganut agama, sebab tujuan dari misi atau dakwah di MIPG 

adalah menebarkan perdamaian dan menebarkan moralitas yang baik. Hal ini 

sebagaimana yang diutarakan Galih Adirangga bahwa; 

Misi atau dakwah sebenarnya harus dipahami untuk menyebarkan pesan-

pesan perdamaian dan menyebarkan moralitas agar semakin baik, bukan 

dengan ego bahwa orang lain harus dipaksa untuk beragama sesuai yang 

dipahaminya dalam artian dakwah atau misi adalah upaya untuk 

memperbaiki moralitas seseorang bukan mengubah identitas agamanya.56 

Keterangan Galih Adirangga di atas menerangkan tentang esensi dari 

sebuah gerakan keagamaan yang seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, 

seperti kemisian yang dilakukan umat Kristiani dan dakwah yang dilakukan oleh 

umat Islam. Gerakan tersebut harusnya dilakukan dengan cara-cara baik tanpa 

dilandasi oleh egoisme dan sikap pemaksaan kepada orang untuk mengubah 

identitas keagamaannya. Keterangan ini telah ditegaskan pula di dalam al-Qur’an 

bahwa umat Islam hanya ditugaskan untuk mendakwahkan ajaran agamam 

                                                 
55Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

56Galih Adirangga Saputra (33 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and 

Goodness, wawancara, (7 Agustus 2022). 



 

 

 

 

81 

sementara hasilnya bergantung pada keputusan setiap individu dan Allah. 

Misalnya dalam QS al-Qas}as} / 28: 56 diterangkan bahwa; 

حْبَبْ ََ  مَنْ  تَهْدِي اَ  إِنَّكَ 
َ
 َْهْدِي اللَّهَ  كِنَّ وَلَ  أ

عْلَمُ  وَهُوَ  َْشاَءُ  مَنْ 
َ
 نَ بِالْمُهْتَدِْ أ

Terjemahnya; 

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada 

orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjukkepada orang 

yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau 

menerima petunjuk.57 

Ayat di atas secara tegas menerangkan bahwa Rasulullah saw sekalipun 

tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintainya, sebab 

pemberian hidayah adalah hak Allah semata. Sementara hidayah tersebut 

bergantung pada setiap individu dalam merespondnya, apakah ia memilih untuk 

menerima dan mengikutinya ataupun tidak. Oleh karena itu, tugas umat Islam 

hanya mendakwahkan isi dari ajaran agama, bukan memaksakan ajarannya kepada 

orang lain. 

c. Menjalin hubungan baik 

Manusia sebagai makhluk sosial yang pola kehidupannya senantiasa 

berkelompok, seharusnya menyadari dan menjaga kerukunan dalam bermasyarakat 

dan tidak menjadikan perbedaan-perbedaan di antara mereka sebagai 

penghalangnya. Islam sebagai agama rahmah, sangat melarang pemeluknya untuk 

menebarkan keburukan, sebaliknya Islam mengajarkan untuk menjaga perdamaian 

di antara manusia, baik kepada yang seiman maupun kepada yang berbeda 

keyakinan. 

                                                 
57Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 392. 
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Salah satu konsep ajaran Islam yang boleh diabaikan ialah menjalin 

hubungan baik dengan penganut agama lain. Ajaran tersebut juga diterapkan oleh 

MIPG dalam menjaga dan memelihara kerukunan di antara anggotanya yang 

berlatar keyakinan beragam. Dalam keterangannya, Danial Fery Mangin 

mengatakan bahwa; 

Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang 

kebolehan untuk menjalin hubungan baik di antara penganut agama yang 

berbeda, dan itu diterapkan di MIPG agar setiap anggota dapat saling 

mencintai dan mengasihi sekalipun berbeda dalam hal keyakinan.58 

Sebagai ketua MIPG Danial Fery Mangin menerapkan ayat-ayat al-Qur’an 

dalam menjaga kerukunan antar umat beragama yang di antaranya menerapkan 

konsep menjalin hubungan baik di antara umat beragama lainnya. Salah satu 

bentuk hubungan baik yang terjalin di antara anggota MIPG ialah memelihara 

silaturahmi, hal ini sebagaimana keterangan Yulia Purnama yang mengatakan; 

Hubungan anggota MIPG sangat dekat, sebab pertemuan-pertemuan tidak 

hanya terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan MIPG, namun juga 

terjaling di luar dari pada kegiatan formalnya sebagai bentuk silaturahmi.59 

Keterangan Yulia Purnama tersebut menunjukkan bahwa hubungan setiap 

anggota MIPG sangat dekat, sebab interaksi yang terjalin di antara mereka tidak 

hanya terbatas pada saat berlangsungnya kegiatan formal MIPG, tetapi juga tetap 

terjalin di luar daripada kegiatan formal, seperti saling mengunjungi di kediaman 

masing-masing tanpa khawatir terhadap hidangan yang disajikan. Gita Pratiwi 

dalam keterangannya mengatakan bahwa;  

Anggota MIPG tidak perlu meragukan soal makanan, sebab mereka sudah 

saling memahami batas kehalalan dan keharamannya, terutama penganut 

                                                 
58Danial Fery Mangin (56 tahun), Ketua Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 

59Yulia Purnama (26 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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agama Kristen yang boleh dikatakan sangat keras dalam hal kehalalan dan 

keharaman makanan, misalnya keharamnan untuk mengonsumsi babi atau 

minuman beralkohol yang dalam agama Islam juga sama.60  

Semnetara Helmi Hafid juga menegaskan bahwa; 

Anggota MIPG sudah mengetahui batasan-batasan konsumsi yang halal 

dan haram dari setiap agama, sehingga tidak mungkin para anggota akan 

menyalahi itu karena dapat menciderai kerukunan antar umat beragama.61  

Keterangan Gita Pratiwi dan Helmi Hafid di atas mengaskan bahwa 

anggota MIPG sangat paham akan batasan-batasan konsumsi yang perlu dihindari 

dan yang boleh disajikan kepada anggota MIPG ketika bertamu ke rumahnya, 

sebab mereka sudah saling memahami konsep konsumsi yang halal dan haram 

dalam ajaran setiap agama. Oleh karena itu, setiap anggota MIPG tidak perlu 

saling mencurigai dan berprasangka buruk, sebab hal tersebut dapat menghambat 

terciptanya kerukunan di antara umat beragama.   

D. Implementasi Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam 

Mewujudkan Moderasi Beragama   

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki bangsa yang majemuk 

serta terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama membutuhkan sebuah 

konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat damai dan rukun. Dipungkiri 

atau tidak, perbedaan-perbedaan tersebut sangat beresiko menimbulkan konflik di 

antara masyarakat, terutama oleh pihak-pihak yang memang menginginkan 

kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah 

diciptakan dalam satu waktu saja, tetapi telah melalui proses perjalanan yang 

cukup panjang.  

                                                 
60Gita Pratitiwi Mangin (27 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022) 

61Helmi Hafid (50 tahun), Anggota Mahabbah Institute for Piece and Goodness, 

wawancara, (7 Agustus 2022). 
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Secara umum, bangsa Indonesa dengan segala perbedaan dan 

keragamannya mampu hidup dengan rukun dan damai. Sekalipun konflik di antara 

masyarakat tidak jarang terjadi, konflik tersebut terbilang masih dapat 

diselesaikan. Konflik di antara masyarakat kapan dan di mana saja dapat terjadi 

dengan berbagai perbedaan yang meliputinya, utamanya perbedaan agama.  

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, 

telah menekankan agar membangun relasi dan menjaga kedamaian dengan 

penganut agama lain melalui ayat-ayat kerukunan antar umat beragama yang telah 

peneliti terangkan, yakni; 1) menghormati kebebasan orang lain dalam memilih 

agama sebagai keyakinannya, 2) menghormati kebebasan penganut agama lain 

untuk menjalankan ajaran agamanya, 3) menghidari sikap mencaci ataupun 

mencela keyakinan dan sesembahan penganut agama lain, dan 4) berupaya untuk 

menjaga dan menjalin hubungan baik dengan penganut agama lain.  

Hal-hal tersebut tentunya sejalan dengan gerakan moderasi beragama yang 

telah dicanankan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi atau 

meminimalisir terjadinya konflik di antara masyarakat. Pilar-pilar moderasi 

beragama tersebut ialah;  

1. Syura : menetapkan atau menyelesaikan sebua persoalan dengan 

musyawarah.   

2. I’tidal : bersikap tegak lurus yang tidak ekstrim atau condong pada 

kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.  

3. Tasamuh : bersikap toleran atau menerima adanya perbedaan di antara 

masyarakat, baik dari segi suku, budaya, adat ataupun agama.  

4. Is}lah : melalukan perbaikan sistem untuk meningkatkan perdamaian di 

antara masyarakat.   
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5. Tawas}s}ut} : bersikap moderat (netral) dengan menjunjung nilai-nilai 

keadilan dalam menjalani kehidupan bersama.  

6. Anti kekerasan : menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang 

lain.  

7. Ramah budaya : menghormati budaya orang lain. 

8. Qudwah : menjadi proklamator kepada orang lain untuk menjalankan nilai-

nilai keadilan dan kemanusiaan. 

9. Muwa>t}anah : menanamkan sikap kecintaan terhadap tanah air pada diri.  

Keterangan lain dari ajaran agama Islam dalam memelihara kerukunan 

antar umat beragama dan mengandung unsur gerakan moderasi beragama ialah 

dapat dilihat pada ulasan QS al-Ma>’idah / 5: 48, berikut; 

نْزَلْنَا
َ
 مُصدَِ قًا ق ِ بِالْحَ  الْكِتَابَ  إِلَيْكَ  وَأ

 مُهَيْمِنًاوَ  الْكِتَابِ  مِنَ  َْدَْْهِ  بَيْنَ  لِمَا

نْ  بِمَا بَيْنَهُمْ  فَاحْكُمْ  علََيْهِ 
َ
 وَاَ  اللَّهُ  زَلَ أ

هْوَاءَهُمْ  تَتَّبِعْ 
َ
 لِكُل ٍّ  الْحقَ ِ  نَ مِ  جاَءَكَ  عمََّا أ

 شاَءَ  لَوْ وَ  وَمِنْهَاجاً شِرْعةًَ  مِنْكُمْ  جعََلْنَا

مَّةً  لَجعََلَكُمْ  اللَّهُ 
ُ
 لِيَبْلُوَكُمْ  لَكِنْ وَ  وَاحدَِةً  أ

 إِلَى الْخيَْرَاتِ  فَاستَْبِقُوا آتَاكُمْ  مَا فِي

 كُنْتُمْ  بِمَا مْ فَيُنَبِ ئُكُ  جمَِيعًا مَرْجعُِكُمْ  اللَّهِ 

 تَختَْلِفُونَ  فِيهِ 

Terjemahnya; 

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) 

dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya 

dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 

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

Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-nya satu umat (saja), 
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tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-

Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya 

kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 

terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.62  

Ayat di atas merupakan penegasan terhadap eksistensi al-Qur’an yang 

telah diturunkan oleh Allah dengan membawa kebenaran dan membenarkan berita 

tentang adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat 

terdahulu, yaitu Taurat, Injil dan Zabu>r yang masih diyakini dan dipertahankan 

ajarannya oleh penganut agama lain. Selain itu, ayat tersebut juga memuat 

penegasan bahwa Allah bisa saja menjadikan manusia dalam satu umat (agama), 

namun hal tersebut justeru dijadikan Allah sebagai media untuk menguji akal dan 

ketaatan manusia. Oleh karena itu, perbedaan keyakinan di antara manusia adalah 

sesuatu yang tidak dapat dipungkiri adanya. 

Perbedaan keyakinan di antara manusia sepatutnya tidak menjadi sumber 

perpecahan, sebab ayat tersebut juga memacu manusia untuk berlomba-lomba 

dalam melakukan kebajikan. Bahkan, dengan perbedaan keyakinan dan ajaran 

masing-masing penganut agama tersebut dapat menjadi kekuatan dalam 

membangun peradaban, perekonomian dan kemajuan Indonesia.      

 

                                                 
62Kementerian Agama Republik Indoneseia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan-pemebahasan yang telah peneliti uraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa; 

1 Islam adalah agama rahmah yang sangat menghendaki perdamaian di 

antara manusia sekalipun diliputi berbagai perbedaan, termasuk dalam hal 

perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

umat Islam mengajarkan untuk memelihara kerukunan tersebut dengan 

tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama Islam, tidak 

mengganggu aktivitas peribadatan agama lain, tidak mencaci maki 

sesembahan penganut agama lain dan boleh menjalin hubungan baik. 

2 MIPG sebagai sebuah lembaga yang memiliki misi untuk memelihara 

kerukunan antar umat beragama memahami bahwa setiap agama 

mengajarkan kedamaian, termasuk al-Qur’an yang dalam berbagai ayatnya 

menerangkan konsep kerukunan di antara penganut agama. Anggota MIPG 

memahami ayat-ayat kerukunan bahwa; a) setiap individu berhak memilih 

agama, bebas menjalankan ritual ibadahnya, tidak boleh saling memaki 

sesembahan penganut agama lain dan harus menjaling hubungan baik agar 

kerukunan antar umat beragama dapat terwujud.  

3 Implementasi ayat-ayat kerukunan di MIPG terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu; a) toleransi pasif yang meliputi; menerima perbedaan keyakinan dan 

tidak mengganggu penganut agama lain. Dan b) toleransi aktif yang 

meliputi; rutin melakukan diskusi lintas iman,  saling mengingatkan dalam 

keyakinan dan menjalin hubungan baik.  



 

 

 

 

88 

 

B. Implikasi Penelitian 

 Setelah melakukan penelitian terhadap implementasi ayat-ayat kerukunan 

antar umat beragama di MIPG, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak ayat-

ayat al-Qur’an yang mengajarkan tentang bagaimana cara agar antar umat 

beragama dapat hidup damai dan rukun, sebab hal tersebuit merupakan keinginan 

setiap individu, tidak terkecuali bagi anggota MIPG.  

 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat luas tentang pentingnya mewujudkan ajaran al-Qur’an tentang 

kerukunan antar umat beragama dan implementasinya di MIPG, sebagai lembaga 

yang memiliki misi untuk menebarkan kedamaian di antara penganut agama. 

Selain daripada itu, penelitian ini dapat pula dijadikan rujukan / referensi karya 

ilmiah dalam bidang akademik, utamanya dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir.  
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1. Ayat-Ayat Kerukunan antar Umat Beragama 

a. Makkiyah 

QS Hu>d/11: 118  

  النَّاسَ  لَجعََلَ  رَبُّكَ  شاَءَ  وَلَوْ 
ُ
 وَاحدَِةً  مَّةً أ

 مُختَْلِفِينَ  َْزَالُونَ  وَاَ 
Terjemahnya; 

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang 

satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). 

QS al-An‘a>m / 06: 108, berikut; 

 اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  َْدْعوُنَ  الَّذِْنَ  تَسبُُّوا وَاَ 

 كَذَلِكَ  مٍّ عِلْ  بِغَيْرِ  عدَْوًا اللَّهَ  فَيَسبُُّوا

مَّةٍّ  لِكُل ِ  زََّْنَّا
ُ
 رَبِ هِمْ  إِلَى قُمَّ  عمََلَهُمْ  أ

 َْعْمَلُونَ  اكَانُو بِمَا فَيُنَبِ ئُهُمْ  مَرْجعُِهُمْ 

Terjemahnya; 

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 

Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas 

tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat 

kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang 

telah mereka kerjakan 

QS al-Qas}as} / 28: 56  

حْبَبْ ََ  مَنْ  تَهْدِي اَ  إِنَّكَ 
َ
 َْهْدِي اللَّهَ  نَّ كِ وَلَ  أ

عْلَمُ  وَهُوَ  َْشاَءُ  مَنْ 
َ
 نَ بِالْمُهْتَدِْ أ

Terjemahnya; 

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada 

orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjukkepada orang 

yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau 

menerima petunjuk 
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QS al-Ka>firu>n / 109: 6 

  لَكُمْ دِْْنُكُمْ وَلِيَ دِْْنِ 

Terjemahnya; 

 “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku 

 

 

 

b. Madaniyah 

QS al-H}ujura>t/49: 13; 

 َْاأَُّْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍّ 

نْثَى 
ُ
وَجَعَلْنَاكُمْ شعُُوبًا وَقَبَائِلَ وَأ

تْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أ

َ
قَاكُمْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

 إِنَّ اللَّهَ علَِيم  خبَِير  

Terjemahnya; 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya 
yang paling mulia di antara  kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. 

QS Mumtah}anah/60: 08 

 ُْقَاتِلُوكُمْ  مْ لَ  ذِْنَ الَّ  عنَِ  اللَّهُ  َْنْهَاكُمُ  اَ 

نْ  َْارِكُمْ دِ  مِنْ  ُْخرِْجوُكُمْ  وَلَمْ  الدِ ْنِ  فِي
َ
 أ

 ُْحبُِّ  اللَّهَ  إِنَّ  إِلَيْهِمْ  وَتُقْسِطوُا تَبَرُّوهُمْ 

  الْمُقْسِطِينَ 

Terjemahnya : 

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang Berlaku adil. 
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QS al-Baqarah / 02: 256, berikut; 

 مِنَ  لرُّشدُْ ا تَبَيَّنَ  قَدْ  الدِ ْنِ  فِي إِكْرَاهَ  اَ 

ْْمِنْ وَ  بِالطَّاغُوتِ  َْكْفُرْ  فَمَنْ  الْغَي ِ   بِاللَّهِ  ُْ

 انْفِصاَمَ  اَ  ىالْوُقْقَ  بِالْعُرْوَةِ  استَْمْسكََ  فَقَدِ 

 علَِيم   سمَِيع   وَاللَّهُ  لَهَا

Terjemahnya;  

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 

jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang 

siapa ingkar terhadap Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia 

telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. 

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

QS al-Baqarah / 02: 139; 

تُحاَجُّ  قُلْ 
َ
 بُّنَارَ  وَهُوَ  اللَّهِ  فِي ونَنَاأ

عْمَالُنَا وَلَنَا وَرَبُّكُمْ 
َ
عْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  أ

َ
 أ

 مُخلِْصوُنَ  لَهُ  وَنَحْنُ 

Terjemahnya; 

Katakanlah (Muhammad); “Apakah kamu hendak berdebat dengan kami 

tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami 

amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan 

tulus mengabdikan diri. 

QS al-Ma>’idah / 05: 80, berikut; 

شدََّ  لَتَجدَِنَّ 
َ
 آمَنُوا لَّذِْنَ لِ  عدََاوَةً  النَّاسِ  أ

شرَْكُوا وَالَّذِْنَ  الْيَهُودَ 
َ
قْرَبَهُمْ  دَنَّ وَلَتَجِ  أ

َ
 أ

 إِنَّا الُواقَ  الَّذِْنَ  آمَنُوا لِلَّذِْنَ  مَوَدَّةً 

نَّ  ذَلِكَ  نَصاَرَى
َ
 وَرُهْبَانًا ينَ قِسِ يسِ  مِنْهُمْ  بِأ

نَّهُمْ 
َ
 َْستَْكْبِرُونَ  اَ  وَأ

Terjemahnya; 

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap 

orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang 

musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat 
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persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang 

mengatakan “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang demikian 

itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, (juga) karena 

mereka tidak menyombingkan diri. 

QS al-Mai’idah / 05: 05 

حلَِّ  الْيَوْمَ 
ُ
 الَّذِْنَ  طَعََامُ وَ  الطَّي بَِاتُ  لَكُمُ  أ

وتُوا
ُ
 لَهُمْ  حلِ   مْ وَطَعََامُكُ  لَكُمْ  حلِ   الْكِتَابَ  أ

 مِنَ  لْمُحْصنََاتُ وَا الْمُْْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْمُحْصنََاتُ 

وتُوا الَّذِْنَ 
ُ
 إِذَا مْ قَبْلِكُ  مِنْ  الْكِتَابَ  أ

جوُرَهُنَّ  آتَيْتُمُوهُنَّ 
ُ
 مُساَفِحيِنَ  يْرَ غَ  مُحْصِنِينَ  أ

خْدَانٍّ  مُتَّخذِِي وَاَ 
َ
 بِالِْْْمَانِ  َْكْفُرْ  وَمَنْ  أ

 مِنَ  ةِ الْخرَِ  فِي وَهُوَ  عمََلُهُ  حبَِطَ  فَقَدْ 

 الْخاَسِرِْنَ 
Terjemahnya; 

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi 

mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang 

menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan beriman dan 

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 

yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin 

mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk 

menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka 

sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang 

rugi. 

QS al-H}ujura>t / 49: 12,berikut; 

َْاأَُّْهَا الَّذِْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا 

تَجسََّسوُا  مِنَ الظَّن ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّن ِ إِقْم  وَاَ 

حدَُكُ 
َ
نْ وَاَ َْغْتَبْ بَعْضكُُمْ بَعْضاً أَُْحبُِّ أ

َ
مْ أ

خيِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ 
َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
قُوا َْأ

 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّاب  رَحيِم  
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka. 

Sesunggunya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-

cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 

mengungjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penenrima 

tobat, Maha Penyayang. 

 

QS al-Ma>’idah / 5: 48, berikut; 

نْزَلْنَا
َ
 مُصدَِ قًا ق ِ بِالْحَ  الْكِتَابَ  إِلَيْكَ  وَأ

 مُهَيْمِنًاوَ  الْكِتَابِ  مِنَ  َْدَْْهِ  بَيْنَ  لِمَا

نْ  بِمَا بَيْنَهُمْ  مْ فَاحْكُ  علََيْهِ 
َ
 وَاَ  اللَّهُ  زَلَ أ

هْوَاءَهُمْ  تَتَّبِعْ 
َ
 لِكُل ٍّ  الْحقَ ِ  نَ مِ  جاَءَكَ  عمََّا أ

 شاَءَ  لَوْ وَ  وَمِنْهَاجاً شِرْعةًَ  مِنْكُمْ  جعََلْنَا

مَّةً  لَجعََلَكُمْ  اللَّهُ 
ُ
 لِيَبْلُوَكُمْ  لَكِنْ وَ  وَاحدَِةً  أ

 إِلَى الْخيَْرَاتِ  فَاستَْبِقُوا آتَاكُمْ  مَا فِي

 كُنْتُمْ  بِمَا مْ فَيُنَبِ ئُكُ  جمَِيعًا مَرْجعُِكُمْ  اللَّهِ 

 تَختَْلِفُونَ  فِيهِ 

Terjemahnya: 

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) 

dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya 

dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 

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

Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-nya satu umat (saja), 

tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-

Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya 

kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 

terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. 
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2. Daftar Informan 

 

No. Nama UMUR Jabatan 

1 Danial Fery Mangin 56 Tahun Ketua 

2 Anpan Randalembang 43 Tahun Bendahara 

3 Ruben Lewi L Dero 50 Tahun HRD 

4 Yulia Purnama 26 Tahun Budgeting 

5 Gita Pertiwi Mangin 27 Tahun Dana Dan Usaha 

6 Muhammad Nur Agus 27 Tahun Bidang Sosial 

7 Roly Hoke 32 Tahun Anggota 

8 Galih Adirangga Sapiutra 33 Tahun Anggota 

9 Helmy Hafid 50 Tahun Anggota 

 

 

3. Dokumentasi Penelitan 

  

 

 
 

Sekretariat MIPG Wawancara dengan Danial Ferry Mangin 
(ketua MIPG) 
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Wawancara dengan Ruben Lewi L Dero 

(Bidang HRD MIPG) 
Wawancara dengan Anpan Randalembang 

(Bendahara MIPG) 

 
Wawancara dengan Gita Pertiwi Mangin 
(Bidang Dana dan Usaha MIPG) 

 
Wawancara dengan Muhammad Nur Agus 
(Bidang Sosial) 

  

 

 

Wawancara dengan Yulia Purnama 
(Bidang Budgeting MIPG) 

Wawancara dengan Rolly Hoke (Anggota 
MIPG) 

  Aksi sosial korban banjir  
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Wawancara dengan Helmy Hafid (Anggota 

MIPG) 
Wawancara dengan Galih Adirangga Saputra 

(Anggota MIPG)  

 

 
Peace camp di Malino Peace Camp di Wajo  

 
 

Peacesantren di Pesantren Syekh Muhammad 
Ja’far Bantaeng 

Scriptural Reasoning 
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