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ABSTRAK 

 

Tesis ini adalah hasil studi penelitian kualitatif (qualitatif research), yang berjudul 

“Dakwah dan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara)”. Penelitian ini untuk 

menjawab dua permasalahan, yaitu Bagaimana Materi Dakwah Moderat di 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan serta 

Metode Dakwah Islam Moderat di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan. 

 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terstruktur kepada pimpinan, 

guru, santri dan alumni di pondok pesantren dan bahan-bahan yang dianggap 

representatif untuk kajian dan analisis. Penelitian ini juga diolah dengan metode 

kualitatif ditambah dengan referensi dari banyak sumber. Penelitian kualitatif 

yang peneliti gunakan merupakan metode yang fokus memahami fenomena 

subjek penelitian yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk deskripsi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dakwah dan Moderasi Beragama di Pondok 

Pesantren terangkum dan diaktualkan dalam metode dakwah kolaboratif dan 

materi dakwah yang integratif berhadapan dengan konteks pesantren yang plural. 

Materi dan metode dakwah yang moderat ditunjukkan dalam kehidupan belajar 

berupa sikap, nilai dan pemikiran di pesantren, baik dalam aktivitas sekolah 

ataupun masyarakat. Hal tersebut membuat kehidupan pesantren yang damai dan 

kondusif, jauh dari perpecahan dan konflik sosial. 

  

Materi dan metode dakwah yang moderat juga diaktualkan dan dintegrasikan 

lewat pemikiran dan kurikulum Islam Berkemajuan Muhammadiyah yang 

terangkum dalam kurikulum Ismubah dalam bentuk paham kebangsaan, anti 

kekerasan, toleransi dan penghargaan pada budaya lokal. Hal ini hadir dalam 

setiap kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan Ortom dalam lingkungan sekolah. 

Selain itu, kontribusi dakwah moderat telah mengajarkan kepada santri bahwa 

umat Islam harus siap berteman dengan siapa saja untuk berjuang bersama-sama 

dalam biduk kebersamaan, terbuka, demokratis dan damai demi mencapai 

kerukunan umat beragama di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Meteri dakwah, Metode dakwah, dan Moderasi Beragama. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, "Dakwah and Moderation of Religion in Islamic Boarding Schools 

(Studies at Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Islamic Boarding School)," 

was a qualitative research study. The purpose of this study was to address two 

issues: the use of moderate Da'wah resources at the Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Islamic Boarding School in South Sulawesi and the use of moderate 

Islamic Da'wah techniques there. 

 

The results of organized interviews with administrators, teachers, students, and 

alumni of Islamic boarding schools, as well as materials deemed appropriate for 

study and analysis, served as the basis for the research data. Additionally, this data 

was processed utilizing qualitative techniques and references from a variety of 

sources. Researchers utilized qualitative research, which focused on 

understanding the thing being studied before putting it into words. 

 

The study's findings demonstrated that the integration of religious moderation and 

da'wah, which deal with the plural setting of Islamic boarding schools, is 

summarized and actualized in integrative and collaborative da'wah materials. In 

Islamic boarding schools, both in the classroom and during extracurricular 

activities, moderate da'wah materials and methodologies were demonstrated in the 

learning of life in the shape of attitudes, values, and thoughts. Since there are no 

disagreements or social problems, life in the pesantren is peaceful and easy. 

 

The Ismubah curriculum, a synopsis of Muhammadiyah Progressive Islamic 

philosophy and curriculum, actualized and incorporated moderate da'wah 

materials and procedures as well. Every Muhammadiyah and Ortom activity that 

took place in an educational setting had this. Additionally, the contribution of 

moderate da'wah taught Santri that in order to struggle together on a shared, open, 

democratic, and peaceful field to attain religious unity in Indonesia, Muslims must 

be prepared to be friends with anyone. 

 

Keywords: Da'wah Content, Da'wah Methods, Religious Moderation 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia bisa menjadi negara dengan konfrontasi majemuk dengan segala 

macam perbedaan dan karakteristik sosial. Konfrontasi mayoritas dapat dilihat 

dari perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Hal ini sering ditegaskan dalam 

kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dengan istilah "Bhineka Tunggal Ika" 

yang mengandung arti majemuk tetapi tetap satu kesatuan. Semua warga negara 

memiliki kewajiban untuk merawat secara tepat perbedaan ini dengan kain kasa 

solidaritas dan persaudaraan.  

Perbedaan ini, dalam berbagai sudut, mungkin merupakan kekayaan yang 

harus dilindungi dan diperlakukan dari segala macam masalah perpecahan atau 

antar wajah politik tertentu. Perbedaan sebagai berkah dari Tuhan harus senantiasa 

menjadi kesadaran yang mengikat dan menyatu satu sama lain. Kita harus 

berjuang melawan semua hal yang akan merusak tatanan nasional. Hal ini yang 

digambarkan dengan baik oleh Quraish Shihab. Dalam salah satu kutipan beliau 

berbunyi, 

‘’Ketika aneka paham telah masuk sehingga menimbulkan berbagai   

kelompok ekstrem yang telah menampakkan wajahnya disertai dalih-dalih 

agama yang penafsirannya jauh dari hakikat Islam’’.
1
  

 

Pemahaman tersebut kemudian menjadi totalitas kebenaran mutlak yang 

melihat kebenaran diluar dirinya sebagai kekeliruan atau kesalahan. Lebih jauh, 

                                                      
1
 M. Quraish Shihab, Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,  (Tangerang: 

Lentera Hati, 2019), hal.xi. 
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paham ini kemudian menjadi alat penghakiman hingga membenarkan tindak 

kekerasan atas nama kebenaran. Beberapa diantara mereka menganggap orang 

diluar paham mereka pasti keliru atau melenceng pada garis kebenaran Agama. 

Sehingga pada perkembangan selanjutnya, seperti yang dikutip Ade Putri 

Wulandari, akan memunculkan kekerasan atas nama agama, mulai dari terorisme, 

provokasi isu suku, agama, ras dan antar golongan, konflik rumah ibadah hingga 

kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa. 

Oleh sebab itu, konsep pengetahuan tentang keberagaman menjadi penting 

untuk menyaring isu – isu terorisme ataupun bentuk provokasi atas nama agama. 

Konsep keberagaman akan menjadi ‘jalan tengah’ dalam menjalani kehidupan 

beragama yang plural dan kompleks. Atau dalam bahasa Jalaluddin Rakhmat, 

umat Islam harus bersikap fleksibel dalam berhadapan dengan zaman. Apabila 

satu tafsir kebenaran tidak dapat diterapkan, ia akan bisa memilih alternatif lain 

yang bisa diterapkan. Karena sikap ekstrem terjadi apabila seseorang tidak 

mengetahui alternatif kebenaran lain yang bisa diterapkan. Oleh karena itu, 

moderasi beragama menjadi penting untuk dijadikan cara pandang dalam 

beragama.
2
 Hal ini bukan tanpa alasan, sebab esensi dari agama adalah bersikap 

moderat pada realitas demi terciptanya stabilitas dan kedamaian antar pemeluk 

keyakinan yang lain. Hal ini sekaligus untuk menahan serangan ideologi atau 

ekstrimisme kanan ataupun kiri yang biasanya memaksakan pikiran atau 

tindakannya agar berterima pada masyarakat yang secara kultur berbeda. 

Moderasi kemudian hadir untuk menjadi jalan tengah pada setiap kutub ekstrim  

                                                      
2
 Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama,… h.5 
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yang hendak memaksakan kehendaknya. Indonesia, misalnya, menjadi lahan 

subur bagi penyebaran paham ekstrem ini. Dengan segala cara dengan gencar 

menyebarkan paradikmanya. Termasuk melalui institusi pendidikan yang banyak 

berisi kalangan anak muda yang notabene sedang mencari jati diri dan memiliki 

interest yang tinggi untuk mempelajari agama. 

Ada yang unik dari penyelidikan yang dilakukan oleh Wahid Intitute 

terkait dengan  perilaku beragama di Indonesia. Kajian-kajian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti seperti Wahid Foundation, Pusat Pemikiran Masyarakat Islam 

(PPIM), dan Setara Organized menunjukkan penyebaran kefanatikan dan 

radikalisme dalam pengajaran pendidikan di Indonesia. Tinjauan ketahanan siswa 

Indonesia yang dilakukan oleh Setara Institute pada tahun 2016 menyimpulkan 

bahwa 35,7% siswa memiliki kefanatikan yang tidak terpakai pada tingkat 

pemikiran, 2,4% telah muncul kesempitan pikiran dalam kegiatan dan perkataan 

mereka, dan 0,3% berpotensi untuk diterima. menjadi militan psikologis. Tinjauan 

ini dilakukan pada 760 responden yang saat ini memeriksa sekolah tinggi terbuka 

di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Survei dari Wahid Institute dan PPIM juga 

menunjukkan kecenderungan serupa yang mengkhawatirkan.
3
 

Pada awal tahun 2000 hingga sekarang, ada banyak kasus kekerasan atas 

nama agama yang terjadi di Indonesia. Kasus ini bisa terjadi dalam bentuk kontak 

fisik ataupun verbal yang mengambil bentuk ujaran kebencian. Pada awal 

Pemilihan Presiden tahun 2016 hingga sekarang, ujaran kebencian yang demikian 

masif seakan menghilangkan nilai – nilai agama yang demikian luhur dan suci. 

                                                      
3 6https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/05/17/3-tipe-sekolah-swasta-Islam-ini- 

rentan-disusupi-radikalisme-424582 diakses pada 10 November 2020, pukul 10.00 WIB 
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Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam tentu saja harus 

memberi contoh paling terdepan dalam mengembangkan sikap moderasi atau 

menghargai antar sesama manusia. 

Konsep  Islam Indonesia termasuk sangat maju dan progresif. Bahkan 

beberapa negara di dunia menjadikan konsep Islam Indonesia untuk menangkal 

radikaslisme dan doktrin kekerasan. Konsep Islam Moderat misalnya telah 

mampu menangkal konsep Islam yang cenderung eksklusif dan sempit. Nahdatul 

Ulama dan Muhammadiyah adalah dua contoh lembaga yang sudah sangat mapan 

dalam menerapkan konsep moderasi dalam kehidupan baik oraganisasi ataupun 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapaun persoalan keagamaan kita hari ini adalah adanya banyak paham 

atau ormas yang ikut membenarkan paham ekstrimisme ataupun sikap takfiri 

terhadap sesama saudara muslim lainnya. Bersamaan dengan persoalan di atas, 

lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia, menjadi pintu 

masuk paling mudah dan strategis dalam menyuntikkan paham eksklusifisme, 

dogmatisme ataupun ekstrimisme yang sama sekali tidak menyentuh kemanusiaan 

ataupun penghargaan pada perbedaan. Hal ini secara jelas terjadi pada lembaga 

pendidikan semacam sekolah madrasah, sekolah Islam, ataupun pondok 

Pesantren. 

Para penggagas atau pengawal ideologi atau keyakinan tersebut pun tidak 

jauh dari lingkungan lembaga pendidikan tersebut, semisal para guru, 

pembimbing, atau para alumni sekolah/madrasah tersebut. 

Subjek yang kemudian dirugikan adalah lembaga-lembaga pendidikan 
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yang ada dibawah naungan Kementerian Agama. Ada semacam citra ataupun 

keyakinan yang menggambarkan bahwa aktor dibelakang itu semua adalah 

mereka yang pernah mendapat pendidikan di Pesantren atau madrasah. Yang 

kemudian mengakibatkan isu tersebut menjadi preseden buruk bagi lembaga 

pendidikan Islam.  

Wacana mengenai relasi Pesantren dengan ekstremisme, merujuk pada dua 

kemungkinan. Pertama, Pesantren mengambil pola pendidikan impor dari luar 

negeri yakni negara-negara yang menjadi basis Islam radikal. Kedua, cara 

pandang keIslaman yang tekstual skripturalistik.
4
  

Citra Pesantren sebagai basis gerakan ekstrisme harus buru – buru 

ditampik. Meskipun sebagian kecil partisannya berasal dari sana, namun sebagian 

besar institusi telah melakukan langkah – langkah strategis dalam melawan dan 

menyaring ideologi yang masuk kesana. Alih-alih sebagai sumber tumbuh 

berkembangnya paham ekstrimis, beberapa Pesantren menjadi garda terdepan 

dalam melawan ancaman pengaruh cara pandang sempit tersebut dengan 

menanamkan prinsip Pendidikan Islam Moderat. Hal ini sekaligus menjadi 

pekerjaan rumah yang tak mudah. Pesantren harus hadir sebagai solusi, dan bukan 

sebaliknya. 

Riset Maarif  Institute pada tahun 2016 menemukan bahwa Kota Makassar 

menempati posisi terbawah sebagai kota Islami. Dari 29 sampel kota yang 

diambil, Makassar menempati urutan paling bawah dengan nilai 51,28%, artinya, 

Makassar termasuk dalam kota yang tidak Islami. Hasil dari penelitian ini menarik 

                                                      
4 Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama,… h. 5 
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dikaji dan menjadi bahan diskusi lebih lanjut terkait moderasi beragama di 

Muhammadiyah Sulawesi Selatan sebagai ormas yang banyak bergelut dalam 

moderasi beragama, khususnya di sekolah. 

Muhammadiyah Sulawesi Selatan adalah Ormas paling progres dalam 

mendakwahkan moderasi beragama pada setiap kesempatan. Dakwah ini 

dilakukan baik dengan cara struktural maupun kultural. Dakwah paling masif 

tentu saja di sekolah atau pesantren. Oleh sebab itu, penting untuk melihat 

beberapa sudut pandang model pendidikan Islam di Muhammadiyah, khususnya 

di Sulawesi Selatan dalam bingkai Moderasi Beragama. 

Penelitian ini mengambil latar di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara sebagai salah satu representasi lembaga pendidikan di 

Muhammadiyah. Pondok Pesantren Gombara merupakan pondok Pesantren yang 

terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Pondok Pesantren ini 

merupakan salah satu pondok Pesantren milik amal usaha Muhammadiyah 

Sulawesi Selatan yang menerapkan pendidikan Islam Modern dan Berkemajuan. 

Pelaksanaan pendidikan Islam Muhammadiyah di pondok Pesantren Gombara 

dilaksanakan melalui dua jalur  yakni melalui pembelajaran di dalam kelas dan di 

luar kelas.  

Pendidikan Islam berasaskan Islam moderat yang dilaksanakan di dalam 

kelas juga diajarkan melalui internalisasi nilai-nilai moderasi agama pada saat 

pembelajaran kajian Kemuhammadiyahan atau pada training – training organisasi 

sekolah. Internalisasi nilai-nilai moderasi agama kepada santri dilakukan juga 

dengan mengintegrasikan beberapa kitab tafsir dengan pengalaman dan 
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pergolakan pemikiran kesejarahan KH.Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri 

Muhammadiyah. 

Pondok Pesantren Gombara hadir sebagai jawaban atas ikhtiar 

Muhammadiyah Sulawesi Selatan demi kelangsungan dakwah amar ma’ruf nahi 

mungkar sekaligus sebagai jalan kaderisasi Muhammadiyah di lingkungan 

lembaga pendidikan. Hal ini misalnya tercermin dalam kegiatan atau proses 

pembelajaran di ruang kelas serta pendidikan di luar kelas. 

Pesantren Gombara merupakan pondok Pesantren yang dibuat dan dikelola 

demi mewujudkan Islam yang berkemajuan, menjaga harmoni antar sesama umat 

manusia dalam balutan nilai persamaan, ukhuwah Islamiyah, keterbukaan dan 

kepedulian pada realitas sosial. Pondok Pesantren Gombara hadir dengan wajah 

sekolah moderat yang terbuka bagi siapa saja dengan berbagai latar belakang yang 

tidak memandang perbedaan agama, suku, ras maupun budaya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan interaksi antar keyakinan dalam negeri, dari kota ataupun desa. 

Bahkan bukan hanya dari dalam negeri, Pesantren ini juga pernah mendapat 

kunjungan rutin dari perwakilan Pemuda Muslim Australia. 

Bentuk moderasi yang bisa terlihat di pesantren bisa dilihat dari interaksi 

dan aktivitas para santri di kelas ataupun di luar kelas. Hal itu tercermin seperti 

menghormati teman kelas yang berbeda pendapat pada saat diskusi, tidak 

mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah, terlibat aktif dalam 

menciptakan suasana kondusif dalam ruang kelas, serta melakukan dakwah yang 

damai dan menyejukkan sehingga tidak menyinggung orang lain yang berbeda 

secara keyakinan atau pemikiran. 
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Selain memberikan penghargaan dan menghormati teman dan guru, sikap 

moderasi juga bisa ditunjukkan dengan perilaku kerjasama. Kerjasama merupakan 

aktivitas yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua atau tiga atau lebih oleh 

orang lain yang berharap suatu pekerjaan bisa selesai dengan cepat dan 

maksimal
5
. Hal ini misalnya tercermin dengan bersama-sama membersihkan 

ruang dan lingkungan Pesantren serta bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan 

keagamaan atau peribadatan. 

Selain terbiasa berinteraksi dengan non muslim, santri Gombara juga 

terbiasa berinteraksi dengan masyarakat muslim yang berasal dari organisasi yang 

berbeda secara ideologi dan keyakinan. Hal ini bisa kita lihat dari letak pondok 

Pesantren Gombara yang merupakan salah satu pondok Pesantren berpaham Islam 

berkemajuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat plural perkotaan. Akan 

tetapi, para santri dapat hidup dan bersosialisasi dengan warga sekitar secara 

rukun dan damai. Hal ini dikarenakan pondok Pesantren ini mendidik santrinya 

agar memiliki jiwa modernis, fleksibel pada pluralitas, dan pandai menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan sekitar serta dapat menjunjung nilai kemanusiaan serta 

peka terhadap kemajuan peradaban manusia.  

Hal di atas sejalan dengan visi pondok Pesantren yaitu  

“Terwujudnya Pondok Pesantren Muhammadiyah Berkemajuan, Berdaya 

Saing Tinggi, Menjadi Sumber Ilmu Pengetahuan Agama (Tafaqquh 

Fiddin), Bahasa Arab dan Umum yang dapat Melahirkan Kader Ulama, 

Pemimpin Ummat, serta Persyarikatan Muhammadiyah yang Islami’’.
6
 

Namun pada proses perjalanan panjang itu, Gombara juga mengalami 

                                                      
5
 Ibid, h. 4. 

6
 https://gombara.com/profil-Pesantren/tujuan/ diakses pada pukul 15.00 tanggal 10 November 

2020 

https://gombara.com/profil-pesantren/tujuan/
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banyak persoalan dan tantangan. Model pendidikan Islam yang dibalut nilai-nilai 

moderasi dan berkemajuan tetap saja mengalami kendala disana sini. Persoalan 

yang dihadapi pihak Pesantren muncul di dalam kelas maupun luar kelas. Secara 

garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala 

eksternal. Kendala internal antara lain adanya culture shock yang dialami santri. 

Hal ini dikarenakan budaya di Pondok Pesantren Gombara dirasa oleh santri 

berbeda 180 derajat dengan kehidupan mereka pada institusi pendidikan 

sebelumnya. Selain itu, beberapa pengetahuan serta paham ajaran Islam ekslusif 

atau ekstrim mulai masuk sedikit demi seikit dan merecoki pikiran para santri. 

Adapun kendala eksternalnya adalah adanya akselerasi yang tidak seimbang 

antara pemikiran KH. Ahmad Dahlan dengan dinamika pemahaman yang ada di 

masyarakat Muhammadiyah saat ini. Para pimpinan ataupun pengurus di 

Muhammadiyah melakukan tafsir personal dalam membingkai wajah Islam 

moderat di Muhammadiyah. Selain itu tidak adanya apresiasi dari pemerintah 

terhadap pondok Pesantren menjadi persoalan baru pada tahun –tahun terakhir ini. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “Dakwah dan Moderasi 

Beragama di Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan)’’ 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Materi Dakwah Islam Moderat yang diimplementasikan diPondok 

    Pesantren Gombara? 

2. Bagaimana Metode Dakwah Islam moderat yang dikembangkan oleh  Pondok 

    Pesantren Gombara Kota Makassar? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Penelitian ini berfokus pada moderasi beragama terkait bentuk-bentuk materi 

dan  metode dakwah moderasi beragama di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan. Peneliti akan mencari fakta-

fakta yang objektif tentang perilaku atau aktivitas beragama yang dilakukan 

dalam kawasan pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara 

Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Dakwah dan Moderasi Beragama di Pondok 

Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Sulawesi Selatan)’’. Untuk lebih memperjelas arah penelitian ini, 

maka peneliti merasa perlu menjelaskan beberapa istilah agar tidak terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami penelitian ini. Beberapa istilah 

tersebut diantaranya ; 

a. Moderasi Beragama 

Moderasi merupakan sikap atau tindakan yang tidak ekstrim kanan 

ataupun ekstrim kiri. Moderasi bermakna sikap yang berada ditengah-tengah 
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yang sedikit banyak mampu menempatkan diri dalam kondisi apapun. 

Moderasi juga berarti sikap fleksibel dalam berhadapan dalam banyak situasi. 

Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang bisa menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan zaman, berada ditengah-tengah, dan mampu 

menciptakan kerukunan dan persodaraan pada semua perbedaan-perbedaan 

keyakinan atau pemikiran. 

Dengan demikian, moderasi beragama adalah menjadi seorang 

muslim yang biasa-biasa saja sekaligus bertanggungjawab dan berorientasi 

kebaikan kepada masyarakat yang plural yang secara bersamaan ikut menjaga 

keutuhan bangsa dan negara tanpa harus terjebak pada pamaksaan kehendak 

atau paham tertentu. Sikap moderasi secara sederhana akan membawa kita 

pada cara beragama yang damai dan fleksibel dalam mengikuti perubahan dan 

kehendak zaman. 

 

b. Materi Dakwah Islam Moderat 

Materi dakwah moderat merupakan materi dakwah yang mengadung 

nilai-nilai pesamaan dan keadilan. Nilai tersebut mengandung arti bahwa 

dalam hidup beragama, harus lebih banyak melihat persamaan kedua belah 

pihak, dibandingkan mempertajam perbedaan yang ada. Jika dielaborasi lebih 

lanjut, empat poin penting yang harus termuat dalam materi dakwah moderat 

yakni nilai-nilai kebangsaan atau cinta pada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kedua penghormatan pada budaya lokal. Ketiga, memassifkan 

dakwah anti kekerasan, baik itu kekerasan psikis ataupun fisik. Dan terakhir 

toleransi atau penghargaan pada sesama manusia. Keempat nilai tersebut juga 
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sejalan dengan nilai dari Kementerian Agama Republik Indonesia demi 

menciptakan kerukunan antar ummat beragama. 

c. Metode Dakwah Moderat 

Metode dakwah merupakan cara atau strategi dakwah yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan dakwah, yakni kedamaian dan cinta kasih. Metode 

dakwah moderat disampaikan dengan terbuka dan fleksibel dalam berhadapan 

dengan realitas yang plural. Metode dakwah termasuk menyampaikan 

dakwah dengan berbagai strategi dengan melihat konteks mad’u atau objek 

dakwah. Konteks itu bisa berdasarkan konteks sosial, psikologis ataupun 

geografis. 

Metode dakwah moderat dengan demikian adalah menggunakan 

segala daya upaya ataupun cara mengolah materi dakwah agar bisa sampai 

kepada mad’u atau objek dakwah tanpa harus menggunakan cara-cara 

kekerasan, baik fisik ataupun psikis demi terciptanya tatanan masyarakat 

yang damai dan saling memahami perbedaan satu sama lain.  Sikap terbuka, 

toleran, fleksibel, damai, serta mampu membaca konteks dan menyesuaikan 

dengan realitas keummatan merupakan poin penting yang harus ada dalam 

metode dakwah moderat. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Menganalisis materi dakwah moderasi beragama di pondok Pesantren 
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Gombara Makassar. 

b. Menganalisis metode dakwah Islam Moderat yang dikembangkan di 

Pondok Pesantren Gombara Kota Makassar 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua kalangan 

 mengenai pendidikan Islam berasaskan moderasi agama di pondok   

Pesantren. 

2) Dapat memberikan masukan dalam upaya mengkaji dan  

mengembangkan pendidikan Islam berasaskan moderasi agama di pondok 

Pesantren. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

serta pengetahuan dalam bidang penelitian pendidikan. 

2) Bagi santri, untuk meningkatkan wawasan tentang moderasi beragama 

khususnya di Muhammadiyah sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk 

pengembangan sikap moderat pada diri santri. 

3) Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai   

pedoman dalam pengembangan kegiatan pembelajaran pendidikan Islam  

berasaskan moderasi agama di pondok Pesantren atau disekolah lain. 
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 E. Kajian Pustaka 

Dalam rangka mendukung pemikiran yang lebih komprehensif, penulis 

mencoba untuk melakukan perbandingan hasil pemikiran tentang pemikiran masa 

lalu yang penting bagi subjek yang sedang dipelajari. Berdasarkan munculnya 

persepsi dan tampilan tulisan yang dilakukan oleh penulisnya, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan protes penelitian, kemudian peneliti 

membuatnya dengan mengacu pada penelitian terkait sebagai tindak lanjut : 

1. Skripsi Rizal Ahyar Mussafa, Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang, tahun 

2018 dengan judul “Konsep Nilai-nilai Moderasi dalam al-Quran dan 

Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam” Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) Konsep keseimbangan dalam Q.S al-Baqarah ayat 143 

disebut al-wasaṭiyah. Kata tersebut diambil dari akar kata yang awalnya tersirat: 

"pusat antara dua batas, atau dengan ekuitas, pusat atau standar atau rata-rata". 

Kerangka keseimbangan tidak dapat digambarkan tetapi setelah dikumpulkan 

menjadi satu kesatuan yang terdiri dari empat komponen dasar, yaitu kepercayaan, 

keterbukaan, kebaikan dan kemampuan beradaptasi yang detail atau spesifik. (2) 

penggunaan nilai kontrol Q.S. Al-Baqarah ayat 143 dalam ajaran Islam yang saleh 

memuat kewajiban seorang pendidik untuk dapat bersikap terbuka dan 

menghargai sebagai pegangan dalam pembelajaran ajaran Islam yang taat, dan 

tujuan ajaran Islam yang taat ditunjukkan dalam penerapan prinsip keterbukaan 

ini, dalam strategi pengajaran Islam yang saleh terletak pada penerapan aturan 

kebaikan. Dalam pegangan dalam belajar terlihat pada perilaku menghargai dan 
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keterbukaan siswa dalam belajar. Hal ini dibedakan dengan penyelidikan yang 

dilakukan oleh para peneliti, khususnya para peneliti ‘Islami’. 

2. Tesis oleh Rido Putra, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 

tahun 2019 dengan judul “Moderasi Islam Ahmad Syafii Marif”. Munculnya 

pemikiran ini menunjukkan bahwa (1) usaha-usaha yang dilakukan oleh Ahmad 

Syafii Maarif dalam mewujudkan keseimbangan Islam dalam ekspansi menjadi 

dinamis dalam pertemuan lintas agama terlebih lagi sikap dinamis dalam 

menyuarakan kontrol melalui tulisan. (2) Komitmen penguasaan Islam Ahmad 

Syafii Maarif terhadap mayoritas agama di Indonesia telah mengawali semangat 

individu-individu muda untuk melakukan pertukaran pemikiran antaragama. (3) 

Penerapan kendali Islam oleh Ahmad Syafii Maarif dalam perluasan hingga 

pendirian Maarif Intitute, ia juga cukup dinamis dalam meredanya bentrokan 

antar-agama dan antarumat beragama. Dalam membedakan investigasi yang 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yakni lebih banyak berpusat pada 

penguasaan Islam Ahmad Syafii Maarif, sedangkan pertanyaan penulis lebih 

berpusat pada ajaran Islam tentang moderasi beragama di pondok Pesantren 

Gombara Kota Makassar serta mengamati sejauh mana Muhammadiyah telah 

melakukan kerja – kerja kritis dalam setiap dakwahnya. 

3. Tesis oleh Abdul Khalim, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 

2017 dengan judul “Model Pendidikan Islam Anti Radikalisme di Pesantren Al-

Hikmah 2 Benda Sirampog Kab. Brebes”. Munculnya hasil pemikiran ini 

menunjukkan bahwa: (1) dalam rangka melindungi mahasiswa ataupun santri dari 

radikalisme Islam Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, pemilihan materi pendidikan, 
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pendaftaran pengurus atau pengajar dan pembinaan sosial serta sosialisasi. hingga 

data siswa. (2) Pembinaan pembelajaran Islam secara langsung bertujuan 

membentuk nilai-nilai Ahlussunnah Waljama'ah sebagai nilai-nilai fundamental 

dalam penyusunan pembelajaran dan pelaksanaan dengan menggunakan teknik 

modeling, melalui pegangan pembelajaran yang meliputi: pembelajaran buku, 

pembelajaran ilmu pengetahuan nasional, mengasah dan memajukan secara 

berkala melalui penataan lingkungan Pesantren yang memunculkan kemajuan 

nilai-nilai keislaman secara langsung. Dalam membedakannya untuk bertanya 

tentang yang dilakukan oleh para analis. Penyelidikan Abdul lebih berpusat pada 

tayangan ajaran Islam anti radikalisme di Pesantren, sedangkan penyelidikan ini 

lebih berpusat pada ajaran Islam berdasarkan kontrol ketaatan di Pesantren. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Yudi Purwanto,dkk. dalam Jurnal Edukasi : 

Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 17 (2) tahun 2019 dengan 

judul “Internalisasi Nilai-nilai Moderasi melalui Pendidikan Agama Islam di 

Perguruan Tinggi Umum”. Munculnya pemikiran ini menunjukkan bahwa 

internalisasi desain nilai-nilai keseimbangan melalui mata kuliah PAI di UPI 

Bandung, jalinannya seimbang dengan masukan mahasiswa, kompetensi pemateri 

yang mengajar mata kuliah dan feedback dari lingkungan kampus UPI. Kemudian 

modul pendidikan diuraikan sesuai dengan pengaturan Perguruan Tinggi (PT) 

dengan memanfaatkan strategi internalisasi yang dilakukan secara tatap muka 

pada sumber, latihan, kursus dan sejenisnya. Selain itu, penilaian dilakukan 

melalui penyaringan pengetahuan keislaman lisan dan tersusun sesekali dari 

pembicara dan pembimbing. Perbedaannya yaitu fokus penelitian tersebut 
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meliputi internalisasi nilai-nilai moderasi melalui Pendidikan Agama Islam di 

Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan tesis ini lebih berfokus pada pendidikan 

Islam berasaskan moderasi agama di pondok Pesantren Gombara Kota Makassar. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Iis Uun Faradina, dosen tetap INSURI 

Ponorogo dalam jurnal Masile: Jurnal Studi Ilmu KeIslaman, Vol.1 No.1 Juli-

Desember 2019 dengan judul “Penanaman Pendidikan Nilai Moderasi Agama 

Pada Siswa Kelas X Smk Gula Rajawali Madiun”. Munculnya pemikiran ini 

mendemonstrasikan bahwa: Pertama, pelaksanaan pembelajaran keseimbangan 

harga diri pada pelajaran X TMI SMK Gula Rajawali Madiun dapat dilihat dari 

penghargaan pada SMK Gula Rajawali Madiun yang dilakukan bilhal (dengan 

perilaku), dan pada dasarnya. Kemajuan pengembangan penghargaan ini dapat 

melibatkan siswa, yang pasti siswa akan selalu konstan dalam beribadah. Nilai-

nilai etika di SMK Gula Rajawali Madiun dijalankan dengan merefleksikan 

dahsyatnya ciptaan Tuhan. Saat ini, komitmen pembelajaran keseimbangan harga 

diri terhadap kualitas yang mendalam siswa pada pelajaran X TMI SMK Gula 

Rajawali Madiun, agar siswa tertentu akhirnya lebih berkembang, tahu apa yang 

benar dan tidak sesuai dengan pelajaran yang saleh, selain itu Tingkah laku, 

aktivitas dan perilaku siswa pada akhirnya lebih terkontrol karena dilandasi oleh 

informasi dan nilai-nilai ketuhanan yang saling berhubungan dalam kehidupan 

sehari-hari. Perbedaannya yaitu fokus penelitian tersebut lebih kepada penanaman 

nilai moderasi agama pada siswa di SMK Gula Rajawali Madiun. Sedangkan tesis 

ini lebih berfokus pada pendidikan Islam berasaskan moderasi agama di pondok 

Pesantren Gombara Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 A. Moderasi Beragama 

1. Konsep Moderasi Beragama 

Moderasi berasal dari Bahasa Latin moderâtio, yang berarti ke- sedang-an 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi diartikan sebagai:  

1.n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika 

dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa 

orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.
7
 

 

Moderasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata moderation yang sering 

digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau 

non-aligned (tidak berpihak). Moderasi dalam kamus bahasa Arab berasal dari 

kata wasaṭiyyah yang berasal dari kata wasatha yang mempunyai banyak arti. 

Dalam al-Mu‟jam  al-Wasiṭ  yang disusun  oleh  Lembaga  Bahasa  Arab  Mesir 

antara lain dikemukakan : 

“Wasaṭ adalah sesuatu yang terdapat pada kedua ujungnya dan ia adalah  

bagian darinya…juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Jika 

dikatakan syai‟un wasath maka itu berarti sesuatu itu antara baik dan 

buruk. Kata wasath juga berarti adil dan baik. Dalam al-Quran dikatakan, 

dan demikian kami jadikan kamu ummatan wasathan, dalam arti 

penyandang keadilan atau orang- orang baik.”
8
 

 

Ulama mengartikan kata wasthiyah secara istilah dengan berbagai macam  

makna, Muhammad Al-Hibr Yusuf mendefinisikan wasthiyah sebagai 

“pendekatan yang otentik dan sifat yang indah serta pemahaman menyeluruh atas 

                                                      
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016 

8
 al-Mu‟jam  al-Wasiṭ  yang disusun  oleh  Lembaga  Bahasa  Arab  Mesir, 2019 
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arti adil, baik, konsisten. Ia adalah perkara hak (kebenaran) yang berada diantara 

dua perkara batil dan ditengah antara dua ekstrim dan adil antara dua kezaliman. 

Yusuf Qardhawi mempunyai perspektif terkait karakter dan perilaku 

wasathiyah sebagai berikut. Beberapa diantaranya seperti saling tolong menolong 

antara golongan Islam dalam hal yang disepakati, dan toleran pada masalah 

khilafiyah. Dalam karakter yang pertama ini, Qardhawi menyebut istilah sepakat, 

toleran, dan saling tolong menolong sesama golongan. Namun harus buru-buru 

ditambahkan bahwa hal ini juga berlaku bagi golongan diluar Islam. Pada tahap 

itulah wasathiyah menjadi konsep yang betul-betul bisa menjembatani semua 

pihak. 
9
 

Karakter kedua, yakni mengutamakan inti dari bentuk, esoteris (batin) dari 

eksoteris (tampilan lahir) perbuatan hati sebelum perilaku fisik.  Hal ini lebih 

mengarah pada hal yang lebih spiritual. Qardhawi menyebutnya sebagai 

esoterisme. Karakter ketiga disebut dengan mendakwahi umat dengan hikmah 

(bijaksana) dan berdialog dengan yang lain (nonmuslim) secara baik.
10

 Sikap ini 

juga hadir pada semua agama -agama dunia. Bahwa hikmah dan berdialog dengan 

‘others’ adalah sebuah keutamaan. 

Yusuf Qardhawi menyampaikan tentang kriteria wasthiyah di atas yang 

ditujukan pada dua kalangan yakni kalangan awam dan kalangan ulama. Untuk 

kalangan awam dapat ditarik kesimpulan yakni untuk menghargai adanya 

perbedaan baik dalam hal aqidah maupun madzhab, menganggapnya memiliki 

                                                      
9
 Muchlis M. Hanafi Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama (Jakarta: Ikatan 

Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an, 2013) hlm  45 
10

 Ibid, hlm.  48 
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kebenaran.
11

 Pada dasarnya hal itu tak perlu didebatkan karena dapat memicu 

akan terjadinya konflik. Sedangkan untuk kalangan ulama, penceramah 

hendaknya menjadi pendingin situasi yang panas dan menjadi pemersatu umat. 

Bukan sebagai provokator yang membuat situasi tambah panas bahkan menjadi 

penyebab konflik itu sendiri.   

2. Ciri Moderasi Beragama 

Sikap moderat dalam beragama, terutama dalam memahami dan 

mengamalkan teks-teks keagamaan ditandai dengan beberapa ciri antara lain:  

a.   Memahami Realitas (Fiqh al-waqi‟)  

Kehidupan umat manusia selalu berubah dan berkembang tiada batas, 

sementara teks-teks keagamaan terbatas. Oleh karena itu, ajaran Islam berisikan 

ketentuan-ketentuan yang tetap (tsawabit) dan hal-hal yang dimungkinkan untuk 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman (mutaghayyirat). Yang tsawabit 

hanya sedikit, yakni berupa prinsip akidah, ibadah, mu’amalah, dan akhlaq.
12

 

Sedangkan selebihnya mutaghayyirat yang bersifat fleksibel dan dimungkinkan 

untuk dipahami sesuai perkembangan zaman. Kenyataan inilah yang melatar 

belakangi beberapa lembaga fatwa di negara-negara minoritas muslim untuk 

mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dari 

kitab-kitab fiqh. Seperti membolehkan seorang wanita yang masuk Islam untuk 

mempertahankan pernikahannya walaupun suaminya tetap pada agama semula. 

Segala tindakan hendaknya diperhitungkan maslahat dan mudharatnya secara 

realistis sehingga jangan sampai keinginan melakukan kemaslahatan tetapi 

                                                      
11

  Ridho Putra Moderasi Islam Syafii Maarif  (tesis UIN Sunan Kalijaga, 2019) h.  45 
12

 Ibid, h. 47 
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mendatangkan mudharat yang lebih besar.  

b. Memahami Fiqih Prioritas (Fiqh al-awlawiyyat)  

Islam terdapat perintah dan larangan yang ditentukan bertingkat-tingkat. 

Misalnya perintah ada yang bersifat anjuran, diperbolehkan, ditekankan untuk 

dilaksanakan, wajib dan fardhu. Sedangkan larangan ada yang bersifat dibenci 

bila dilakukan (makruh) dan ada yang sama sekali dibenci bila dilakukan (haram). 

Demikian pula pada ajaran Islam yang bersifat ushul (pokok pokok/prinsip) dan 

ada yang bersifat furu‟ (cabang). Sikap moderat menuntut seorang untuk tidak 

mendahulukan dan mementingkan hal-hal yag bersifat sunnah, dan meninggalkan 

yang wajib. Seperti mengulang ibadah haji adalah sunnah, sementara membantu 

saudara muslim yang kesusahan, apalagi tetangganya adalah sebuah keharusan 

bila ingin mencapai kesempurnaan iman.  

c. Memahami Sunnatullah dalam Penciptaan  

Sunnatullah yang dimaksud ialah penahapan (tadarruj) dalam segala 

ketentuan hukum alam dan agama. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT 

selama enam masa. Sepertinya halnya dengan alam, ajaran agama Islam 

diturunkan secara bertahap. Pada mulanya dakwah Islam hanya di Mekkah 

menekankan sisi keimanan seperti tauhid yang benar, kemudian secara bertahap 

turun ketentuan syariat. Sunnatullah yang berbentuk tadarruj ini perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari mereka yang berkeinginan untuk mendirikan 

negara Islam demi tegaknya syariat. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan peta 

kekuatan dan hambatan yang ada. Keinginan sebagian kalangan untuk menegakan 

negara Islam dengan menggunakan kekuatan dalam sejarah dibanyak negara 
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termasuk Indonesia, justru merugikan dakwah Islam.   

d. Memberikan Kemudahan kepada orang lain dalam beragama  

Sikap moderat yang sebaiknya diterapkan, tidak berarti mengorbankan 

teks-teks keagamaan dengan mencari yang termudah bagi masyarakat, tetapi 

dengan mencermati teks-teks itu dan memahaminya secara mendalam untuk 

menemukan kemudahan yang diberikan oleh agama. Pada tahap ini, seorang yang 

ingin mencari kemudahan, harus lebih dalam lagi mempelajari agama atau 

keyakinannya sendiri. 

e. Memahami Teks Keagamaan Secara Komprehensif  

Syariat Islam akan dapat dipahami dengan baik manakala sumber 

ajarannya (Al quran dan hadits) dipahami secara komprehensif, tidak sepotong-

potong. Ayat al-quran, begitu pula dengan hadits nabi harus dipahami secara utuh. 

Karena dengan memahami secara utuh akan dapat disimpulkan bahwa kata jihad 

dalam al-quran tidak selalu berkonotasi perang senjata tetapi dapat bermakna 

jihad melawan hawa nafsu dan setan.  

f. Terbuka dengan Dunia Luar, Mengedepankan Dialog dan Bersikap Toleran 

    Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak 

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

perbedaan pandangan dikalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan, 

termasuk pilihan untuk beriman atau tidak. Keterbukaan dengan sesama 

mendorong seorang muslim moderat untuk melakukan kerjasama dalam 

mengatasi persoalan bersama dalam kehidupan. Pendidikan Islam di Indonesia 

saat ini terkesan hanya mementingkan konsep hubungan vertikal manusia dengan 
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sang pencipta (hablumminallah) dalam bentuk beribadah, tidak mementingkan 

bagaimana hubungan yang horizontal antara sesama umat manusia. Dari sini 

dapat disimpulkan bahwa konsep peduli lingkungan sosial dan lingkungan hidup 

sudah sangat tidak diperdulikan atau terabaikan. Pada realitas saat ini hubungan 

sesama manusia sudah tidak berjalan secara harmonis bahkan ada yang menjadi 

musuh, sudah tidak peduli dengan sesama manusia, kurangnya rasa empati 

terhadap sesama. 

Salah satu yang dapat disimpulkan dari uraian oleh para  pakar bahasa 

adalah sesuatu yang bersifat wasath harus keluar dari kedua sisinya. Moderasi 

dapat diibaratkan dengan bandul jam yang memiliki gerakan dinamis, tidak 

berhenti di satu sisi luar secara ekstrem. Akan tetapi, bergerak menuju tengah-

tengah. Menurut analogi ini, moderasi dalam konteks beragama dapat diartikan 

sebagai cara pandang, sikap, serta perilaku tengah-tengah dalam menyikapi dua 

kutub ekstrem. Misalnya, jika seseorang dianggap memiliki sikap moderat, maka 

hal ini berarti bahwa seseorang tersebut bersikap secara wajar atau tidak 

berlebihan.
13

 

Menurut   Quraish   Shihab,   wasaṭiyyah   atau   moderasi   adalah 

keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang harus 

selalu disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan 

petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami.
14

 

Merujuk pada tatanan Bahasa Arab, term wasat lazimnya diterjemahkan 
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dengan menggunakan kata wasatiyyah (yang bersifat sedang/tengah). Kata wasat 

sendiri secara eksplisit mengandung makna baik dan terpuji, sedangkan lawannya 

adalah kata al-tarf (pinggir/ujung) yang mengandung konotasi negatif karena 

mengisyaratkan dengan berada di pinggir maka akan mudah untuk tergelincir. 

Dalam praktik beragama, sikap tawassut (moderat) tentu  berlawanan dengan 

tatarruf (ekstrim), baik ekstrim kiri maupun kanan.
15

 

Oleh sebab itu, moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap 

beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan 

penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan 

(inklusif). Keseimbangan dalam praktik beragama ini akan menghindarkan kita 

dari sikap fanatik dalam beragama. Hal ini menunjukkan bahwasanya moderasi 

adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan umat beragama. Sehingga 

dengan cara ini masing- masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain 

secara terhormat, menerima perbedaan serta dapat hidup berdampingan secara 

damai.
16

 

3. Indikator Moderasi Beragama  

Buku putih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Moderasi beragama 

memiliki 4 indikator yang digunakan yaitu: 

a. Komitmen kebangsaan 

Indikator ini sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, serta 
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 Muchlis M. Hanafi Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama (Jakarta: Ikatan 
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praktik beragama berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar 

kebangsaan. Seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim Saefuddin bahwa dalam 

perspektif moderasi beragama mengamalkan ajaran agama sama dengan 

menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan 

kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan agama.
17

 

b. Toleransi 

Toleransi berasal dari kata tolerate dalam bahasa Inggris yang berarti 

memperkenankan atau sabar dengan tanpa protes terhadap perilaku 

orang/kelompok lain. Toleransi berarti saling menghormati, melindungi dan kerja 

sama dengan yang lain. 

Toleransi juga berarti sebagai sikap pemikiran dan perilaku yang 

berlandaskan pada penerimaan terhadap pemikiran dan perilaku orang lain, baik 

dalam keadaan bersepakat atau berbeda pendapat. Selain itu arti dari toleransi 

adalah sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk 

berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat 

meskipun hal itu berbeda dengan yang diyakini. Dengan demikian toleransi 

mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, hormat dan lembut dalam menerima 

perbedaan. 

c. Anti-kekerasan 

Kekerasan dalam konteks moderasi dipahami sebagai suatu ideologi atau 

paham yang ingin merubah susunan sosial atau politik dengan cara 

kekerasan/ekstrem atas nama agama. 
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d. Akomodatif terhadap budaya lokal 

Praktik beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan 

untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan 

yang mengakomodasi budaya lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki 

kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh 

tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. 

Menurut Usman Jasad dalam bukunya Dakwah dan Komunikasi 

Transformatif menyatakan beberapa indikator dakwah moderat  yaitu pertama 

hilangkan sikap saling curiga yang berlebihan dan jangan menanamkan benih-

benih permusuhan dan kebencian ; kedua jangan melakukan generalisasi (streotip) 

dalam melihat suatu fenomena keagamaan, yakni tindakan atau ucapan seseorang 

atau kelompok agama tertentu lalu digeneralisasikan sebagai sikap menyeluruh 

dari penganut agama yang bersangkutan ; ketiga, kembangkan suasana positive 

thingking (bepikir positif) dengan berusaha memahami dan menghargai keyakinan 

orang lain.
18

 

4. Indikator Pendidikan Moderat 

Ada 4 Indikator moderasi beragama berdasarkan rumusan yang digunakan 

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Keempat indikator tersebut sebagai 

seperti komitmen kebangsaan, sikap toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif 

terhadap kebudayaan lokal. Indikator yang dituangkan Kemenag RI ini bisa 

digunakan dalam melihat dan menganalisis sejauh mana komitmen moderasi yang 

digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Gombara dalam mengembangkan Islam 
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Moderat di sekolah tersebut. Perkembangan dan praktik moderasi ini perlu 

dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat 

untuk melakukan penguatan moderasi beragama dimasa yang akan datang. 

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk 

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

berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait 

dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap 

tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. 

Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-

prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di 

bawahnya.
19

 

Komitmen kebangsaan sekaligus menjadi indikator dan prinsip utama 

dalam menyaring ideologi ataupun pemikiran yang akan membahayakan dan 

merusak tali persodaraan sesama warga dan masyarakat. Komitmen kebangsaan 

ini hadir dalam bentuk pengejawantahan nilai-nilai pencasila dan Undang Undang 

sesuai dengan konsensus dasar bernegara di Indonesia. Menteri Agama, Lukman 

Hakim Saifuddin, mengatakan bahwa dalam perspektif moderasi beragama, 

mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai 

warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah 

wujud pengamalan ajaran agama. 

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu 

hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan 
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menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita 

yakini. Dengan kata lain, toleransi merupakan sikap terbuka dan menghargai 

perbedaan sebagai sebuah sunnatullah yang telah digariskan Tuhan di muka bumi. 

Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda 

sebagai bagian dari diri kita dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam 

menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, 

sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan 

pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, 

kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh 

mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka 

bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya.  

Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada moderasi beragama, 

khususnya dalam hal materi dan metode dakwah dimana toleransi beragama 

menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk 

agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta 

pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi 

intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang 

dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.  

Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi 

beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang 

ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan 

cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan 

pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau 
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kelompok tertentu yang meng gunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung 

perubahan yang diinginkan.  

Kelompok radikal umumnya pada umumnya memusuhi kearifan lokal 

yang telah banyak melakukan singkretisme atau percampuran ajaran agama dan 

budaya setempat. Hal tersebut membuat kearifan lokal semakin dianggap sebagai 

produk ‘haram’ dan harus dijauhi. Moderasi beragama mewajibkan menghargai 

dan menghormati kearifan lokal sebagai sebuah warisan budaya di Indonesia. 

Abudin Nata dalam Jurnal Al-Tahrir pendidikan Islam moderat memiliki 

sepuluh nilai dasar yang menjadi indikator pendidikan Islam moderat yang 

relevan dalam penelitian ini, yakni : pertama, pendidikan damai yang selalu 

menghormati hak asasi manusia dan persaudaraan antar ras, bangsa dan kelompok 

agama. Kedua, pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan 

kemitraan. Ketiga, pendidikan yang mengembangan ilmu-ilmu sosial yang 

profetik. Keempat, pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama. 

Kelima, pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream 

Islam Indonesia yang moderat. Keenam, pendidikan yang menyeimbangkan 

antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan. 

Ketujuh, pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang 

ulama. Kedelapan, pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah 

pendidikan saat ini. Kesembilan, meningkatkan mutu pendidikan secara 

komprehensif. Kesepuluh, meningkatkan kemampuan dalam menguasai bahasa 

asing khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab.  

Sepuluh indikator di atas yang peneliti harapkan hadir pada Pondok 



30 

 

Pesantren Gombara Kota Makassar yang notabene adalah pondok Pesantren yang 

diasuh dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang juga 

menganut Keberagamaan Moderat. Keterpenuhan indikator di atas sekaligus 

sebagai bahan analisis atau kajian dalam mengukur tingkat moderasi yang 

diterapkan oleh pihak lembaga dalam melaksanakan ajaran agama yang 

berlandaskan moderasi. Hal ini penting sebab lembaga pendidikan adalah wadah 

paling terdepan dalam menanamkan nilai – nilai ajaran agama dalam kehidupan 

berbangsa dan bermasyarakat. 

5. Konsep Moderasi Islam 

Moderasi beragama bukan merupakan terma atau istilah baru. Dalam 

Islam, istilah tersebut mengambil bentuk paling real setelah konferensi 

internasional di Mekah dengan unsur pokok seperti : kejujuran, keterbukaan, kasih 

sayang dan keluwesan. Beberapa kata tersebut sekaligus menjadi tema pada 

perhelatan yang dihadiri oleh 500 cendikiawan Muslim dari 66 negara didunia. 

Dalam Q.S al-Fath/48: 27).44 terdapat ayat – ayat seperti ; 

‘’Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran 

mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, jika Allah 

mengehendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala 

dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah 

memberikan kemenangan yang dekat’’. (Q.S al-Fath/48: 27).44 
20

 

Rasul pernah bermimpi memasuki kota Mekah dan mengerjakan thawaf di 

Baitullah. Kemudian beliau menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya. 

Ketika itu rasul berada di Madinah. Ketika mereka melakukan perjalanan pada 
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tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, tidak ada satu kelompok pun dari mereka 

yang meragukan bahwa mimpi tersebut akan terjadi pada tahun ini. Maka ketika 

telah terjadi apa yang terjadi dari perjanjian damai itu, mereka kembali ke 

Madinah tahun itu juga. Para sahabat akan kembali datang tahun depan, maka 

terbesit dalam hati sebagian sahabat yakni Umar bin Khatab yang menanyakan hal 

tersebut ; 

“Bukankah Engkau pernah memberitahu kami bahwa kita akan datang ke 

Baitullah dan melaksanakan thawaf di sana?” Beliau menjawab:”Benar, namun 

apakah aku memberitahukan kepadamu bahwa kita akan datang ke sana dan 

thawaf di sana pada tahun ini ?”. “Tidak”, jawab Umar. Maka Rasulullah 

bersabda: “Sesungguhnya engkau akan datang dan melakukan thawaf di sana’’.
21

 

Al-Qur‟an juga menegaskan perihal keterbukaan dalam berfikir ; 

‘’Hai manuisa, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’’ (Q.S al-

Hujurat/49: 13).  
22

 

Ayat 13 menjelaskan tiga hal: persamaan, saling mengenal antar 

komunitas masyarakat, dan tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan 

ketakwaan dan amal saleh. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal-usul 

mereka. Sebab mereka berasal dari bapak dan ibu yang satu. Juga dalam hak dan 

kewajiban hukum,  Allah swt menerangkan bahwa Dia menciptakan makhluk dari 

sepasang laki-laki dan perempuan, seandainya Dia berkehendak, Dia kuasa 

menciptakan mereka tanpa dari sepasang laki-laki dan perempuan. 
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Adapun mengenai masalah saling mengenal, Allah swt menciptakan 

makhluk bernasab, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan supaya 

saling mengenali, menjalin hubungan dan bekerjasama. Adapun ketakwaan itu 

adalah tolak ukur keutamaan yang membedakan diantara manusia. Orang yang 

paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling luhur kedudukannya di sisi-

Nya baik dunia maupun di akhirat, yaitu orang yang paling bertakwa dan saleh 

baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. 

Kata   رءوف ra’uf berkisar maknanya pada kelemahlembutan dan kasih 

sayang. Kata ini menurut pakar bahasa azZajjaj, sama dengan rahmat. Namun, 

menurutnya, apabila rahmat sedemikian besar, ia dinamai  ة رآ  ra’fah, dan ف

pelakunya Ra‟uf. 

Al-Baqi’ menjelaskan bahwa ra’fah adalah rahmat yang dianugerahkan 

kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal saleh.
23

 Karena itu, 

tulisannya mengutip pendapat al Harali, ra’fah adalah kasih sayang, pengasih 

kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya. Terjalinnya hubungan terhadap 

yang dikasihi itu dalam penggunaan kata ra’fah membedakan kata ini dengan 

rahmah karena rahmat digunakan untuk menggambarkan tercurahnya kasih, baik 

terhadap siapa yang memiliki hubungan dengan pengasih maupun yang tidak 

memiliki hubungan dengannya. Di sisi lain, ra’fah menggambarkan, sekaligus 

menekankan, melimpah ruahnya anugerah karena yang ditekankan para sifat ra’uf 

adalah pelaku yang amat kasih sehingga melimpah ruah kasihnya, sedang yang 
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ditekankan pada rahim adalah penerima dari sisi besarnya kebutuhannya. Karena 

itu, ra’fah selalu melimpah ruah bahkan melebihi kebutuhan, sedang rahmat 

sesuai kebutuhan.
24

 

Tidak ada sama sekali paksaan dalam agama; sesungguhnya jalan yang 

benar jadi jelas berbeda dengan jalan yang sesat. راه  mengandung arti الاك

memaksa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa kerelaan hatinya. 

شد ر  الغل  .adalah menjangkau realitas suatu ihwal; mencapai jalan yang benar ال

adalah lawan katanya. Dua kata ini lebih umum dibandingkan هدي  menemukan) ال

jalan yang menuntun ke tujuan) dan ضلال  tidak memperoleh jalan semacam) ال

itu). “Tidak ada paksaan dalam agama” dapat diperlakukan sebagai sedikit 

informasi atau sebuah legislasi. Jika itu adalah informasi tentang suatu ketetapan 

kreatif, itu akan melahirkan sebuah perintah legislatif bahwa pemaksaan tidak 

boleh digunakan dalam urusan kepercayaan dan keyakinan. Sebuah perintah 

dalam bentuk informasi, maka maknanya adalah jelas.  Jika keempat prinsip dasar 

itu dapat terwujud dalam kenyaan suatu masyarakat maka disanalah tonggak 

moderasi dipancangkan. 

Mohammad Hashim Kamali (2015) lebih menekankan moderasi pada 

prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi 

(wasatiyah) dalam beragama, sebagai konsekuensinya, seseorang tidak 

diperbolehkan untuk berpandangan ekstrim
25

. Ia harus selalu berusaha untuk 

mencari benang merah atau titik temu atas berbagai persoalan. Kamali 
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menegaskan bahwa prinsip wasatiyah merupakan salah satu esensi dan aspek 

fundamental dalam ajaran Islam yang sayangnya seringkali dilupakan oleh 

pemeluknya.
26

 

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam praktiknya, moderasi beragama 

meniscayakan pemeluk suatu agama untuk tidak bersikiap eksklusif, namun 

menuntut untuk terbuka dan bersosialisasi dengan berbagai komunitas sekaligus 

mau belajar berbagi pengetahuan di dalam proses tersebut. Hal tersebut, bagi 

penulis, sebagai tujuan luhur untuk bisa terbuka dan berbaur dengan semua 

lapisan masyarakat demi terciptanya kedamaian bersama. 

Konfrensi Tingkat Tinggi Muslim Dunia pada 2018, menyebutkan ada 

empat karakteristik beragama yang moderat. Yaitu; rasional, toleran, tenggang 

rasa dan tepa selera.
27

 Rasional, artinya bisa dijangkau rasio atau sejalan dengan 

hukum-hukum akal.  

Dengan demikian, toleran berdasarkan paham di atas bisa berarti sikap 

atau sifat yang menghargai, membiarkan, membolehkan serta menunjuk pada 

pendirian berupa pendapat, pandangan, atau kepercayaan, kebiasaan yang berbeda 

atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.  

Tenggang rasa adalah bisa (ikut) menghargai (menghormati) perasaan 

orang lain atau suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang 

mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Tepa selira berarti 

dapat merasakan (menjaga) perasaan (beban pikiran) orang lain sehingga tidak 

menyinggung perasaan atau meringankan beban orang lain;  tenggang rasa dan 
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toleransi.
28

 

Sementara Masdar Hilmy mencirikan (Islam) moderat dalam lima aspek. 

Pertama, adanya ideologi nir-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, 

memiliki sikap keterbukaan pada modernisme beserta seluruh pembangunannya. 

Ketiga, menempatkan akal rasio sebagai mitra dalam memahami ajaran Islam. 

Keempat, pemahaman terhadap sumber-sumber Islam yang dilakukan secara 

kontekstual. Kelima, penerapan ijtihad dalam proses produksi dan reproduksi 

yurisprudensi hukum Islam.
29

 

Hilmy, lewat indikator moderat yang ditawarkannya berpijak pada dakwah 

yang damai tanpa kekerasan. Mengutamakan kasih sayang dan keterbukaan pada 

liyan. Hilmy juga terlihat menempatkan unsur rasio dalam model dakwahnya 

sehingga masyarakat tidak mudah terjebak atau salah kaprah memahami teks dan 

konteks ajaran Islam. 

John L. Esposito berpandangan lain. Bagi Esposito, moderasi merupakan 

term problematik sehingga mengundang pedebatan. Pengertian term ini sangat 

bergantung pada orang perorang dan dalam konteks apa term ini digunakan.
30

 

Oleh karenanya term ini tidak hanya ditujukan kepada umat Islam tetapi juga 

umat yang lain. Bahkan, Esposito menyamakan muslim moderat dengan muslim 

progresif atau muslim liberal. Muslim moderat sebagai lawan dari muslim muslim 

konservatif, tradisional, dan fundamentalis. Karakter muslim moderat, 
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menurutnya, adalah mereka yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, mencari 

perubahan dari bawah, dan menolak ekstremisme agama, kekerasan tidak sah, dan 

terorisme.
31

 

Berdasarkan teori diatas, moderasi merujuk pada sebuah gerak yang maju 

dan transformatif. Moderasi hendak berdialog dengan zaman dan tidak terjebak 

pada sikap ekstrimisme yang melihat dunia secara hitam putih. Moderasi 

menghendaki perubahan untuk kebaikan masyarakat dan peradaban yang lebih 

baik. 

B. Kontribusi Dakwah dalam pengembangan moderasi beragama 

1. Dai Moderat 

Da’i merupakan kata bahasa Arab bentuk fail yang mempunyai arti yang 

berdakwah. Dalam pengertian yang khusus (pengertian Islam), da’i adalah orang 

yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung 

dengan kata-kata, perbuatan atau tingkah laku kearah kondisi yang baik atau lebih 

baik menurut syariat Al quran dan sunnah
32

. Mengenai kata dakwah lebih detail 

Ali Aziz memaknai, dakwah mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal, ain, dan wawu. 

Dari ketiga huruf asal ini, terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. Makna-

makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, 

memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, 

mendatangkan, mendo’akan, menangisi, dan meratapi.
33

 Sedangkan Dalam al-
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Qāmūs al-Muhīth juga diartikan suatu usaha berupa perkataan ataupun perbuatan 

untuk menarik seseorang kepada suatu aliran atau agama tertentu.
34

 

Berdasarkan pengertian khusus tersebut da’i identik dengan orang yang 

melakukan amar makruf nahi munkar teladan bagi umat sekaligus pelopor 

perubahan. Hal-hal yang semula menyimpang dari Al quran dan Hadits diluruskan 

agar sesuai dengan ajaran Islam baik aqidah, muamalah, dan aspek-aspek 

kehidupan lainnya. 

Seorang da’i harus memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat tertentu agar 

proses dakwahnya sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu :  

a. Da’i harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam baik 

masalah aqidah, fiqih, muamalah dan berbagai aspek disiplin keagamaan lainya. 

b. Da’i harus mengetahui seluk-beluk Islam sebelum terjun ke lapangan untuk 

berdakwah, sehingga mampu memberikan pemahaman tetang kesempurnaan 

agama Islam kepada masyarakat.  

c. Da’i harus menjadi teladan yang baik bagi umatdalam hal perilaku, aktifitas, 

akhlak, perkataan dan perbuatan.  

d. Da’i harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan 

berkomunikasi sangat berpengaruh kepada paham tidaknya mad’u.  

e. Da’i dituntut memahami ilmu psikologi kepribadian dan perkembangan. 

Dengan mengetahui kondisi kejiwaan masyarakat akan lebih mudah bagi da’i 

untuk memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan materi 

dakwah akan lebih mudah diterima.
35
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Da’i moderat merupakan sikap paling kontekstual saat sekarang ini. Hal 

ini dipicu akibat maraknya paham agama yang salah kaprah di Indonesia, khusus 

dalam institusi/lembaga pendidikan. Paham agama yang moderat harus menjadi 

materi dakwah disetiap mata pelajaran dan pendidikan ataupun ceramah 

dimasyarakat. 

Moderasi merupakan sikap pertengahan dalam beragama. Mederasi 

merupakan lawan dari sikap Radikalisme  yakni paham yang membenarkan cara-

cara kekerasan dalam menjalankan dakwah. Sejarah telah mencatat pertumbuhan 

radikalisme pasca tragedi 9/11 di Amerika yang menewaskan banyak orang yang 

tidak bersalah. Pasca Orde Baru di Indonesia, radikalisme atau Islam berpaham 

fundamentalis juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Untuk melawan itu, 

penggunaan strategi dan metode dakwah harus tepat dan sesuai. 

Buku Sosiologi Dakwah yang ditulis Usman Jasad tahun 2022 

memberikan setidaknya dua rekomendasi model atau pola dakwah untuk 

menghadapi orang-orang atau kelompok yang telah melakukan destruksi terhadap 

banyak lini kehidupan, khususnya dalam keyakinan keagamaan. Sikap ini 

sekaligus menjadi ciri seorang da’i moderat dalam menjalankan tugas dakwahnya. 

Pertama, Usman Jasad merekomendasikan pendekatan yang lebih 

persuasif dan dialogis melalui dakwah komunikatif. Dakwah komunikatif ini 

relevan dengan semangat Islam yang menekankan perubahan secara damai, 

gradual, dan evolutif. Lebih lanjut, pendekatan persuasif menekankan pentingnya 

kearifan dalam memahami keunikan Islam radikal sebagai sasaran dakwah 

(mad’u) sehingga mereka akan sukarela melakukan perubahan, baik dalam hal 
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kepercayaan, sikap, maupun perilakuknya
36

. Sedangkan pendekatan dialogis 

menekankan sikap akomodatif dalam perilaku sosial dan budaya yang melingkupi 

kehidupan mad’u sehingga tercipta relevansi antara cita ideal dakwah dengan 

realitas sosial.
37

 

Jamhari dan Jajang Jahroni dalam buku Sosiologi Dakwah Usman Jasad 

menyebut bahwa arus radikalisme Islam dapat dibendung dengan memaksimalkan 

peran Nahdhat al-‘Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam 

terbesar di tanah air sehingga dapat memainkan peranan penting dalam mewarnai 

dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia. Karena itu, NU dan 

Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan Islam moderat harus terus 

melakukan revitalisasi gerakan dakwahnya dalam menyuarakan nilai-nilai 

keislaman yang inklusif.
38

 

 Sejalan dengan Usman Jasad, strategy dakwah menurut Al-Bayanuni juga 

menekankan tiga aspek penting dalam melakukan dakwah yang moderat yakni ; 

a. Strategi Sentimental (al-manhaj al-athifi)  

Strategi Sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan 

menggerakkan prasaan dan bathin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat 

yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan 

yang memuaskan merupakan metode yang dikembangkan dalam strategi ini. 

Strategi ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) dan 

dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, 
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para muallaf (imannya lemah), orang-orang miskin, anak-anak yatim dan lain 

sebagainya. Strategi sentimentil ini diterapkan oleh Nabi SAW saat menghadapi 

kaum musyrik Mekah. Tidak sedikit ayat-ayat Makkiyah (ayat yang diturunkan 

ketika Nabi di Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah) yang 

menekankan aspek kemanusiaan (humanisme), semacam kebersamaan, perhatian 

kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim, dan sebagainya.
39

  

Pendekatan metode ini ternyata cukup tepat dan sesuai sebab hampir 

semua para pengikut Nabi SAW diawal penyebaran agama Islam berasal dari 

kaum lemah dan dilemahkan. Pendekatan dakwah yang sangat humanis ini 

membuat mereka merasa dihargao, dihormati, dan dimuliakan oleh ajaran Islam. 

b. Strategi Rasional (al-manhaj al-aqlī)  

Strategi Rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang 

memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah 

untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum 

logika, diskusi, atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan beberapa 

metode dari strategi rasional. Al-Qur’an mendorong penggunaan strategi rasional 

dengan beberapa terminologi antara lain: tafakkur, tadzakkur, nazhar, ta‟ammul, 

i‟tibar, tadabbur, dan istibshar. 
40

 

Tafakkur adalah menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan 

memikirkannya; tadzakkur merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara 

setelah dilupakan; nazhar ialah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada 

obyek yang sedang diperhatikan; taammul berarti mengulang-ulang pemikiran 
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hingga menemukan kebenaran dalam hatinya; i’tibar bermakna perpindahan dari 

pengetahuan yang sedang dipikirkan menuju pengetahuan yang lain; tadabbur 

adalah suatu usaha memikirkan akibat-akibat setiap masalah; istibshar ialah 

mengungkap sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkannya kepada 

pandangan hati.
41

  

c . Strategi Indrawi (al-manhaj al-hissy)  

Strategi ini juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau strategi 

ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah 

yang berorientasi pada pancaindra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan 

percobaan. Di antara metode yang di himpun oleh strategi ini adalah praktik 

keagamaan, keteladanan, dan pentas drama. Dahulu, Nabi SAW mempraktekkan 

Islam sebagai perwujudan strategi inderawi yang disaksikan oleh para sahabat. 

Para sahabat dapat menyaksikan mukjizat Nabi SAW secara langsung, seperti 

terbelahnya rembulan, bahkan menyaksikan Malaikat Jibril dalam bentuk 

manusia.
42

 Nabi dalam penggunaan metode ini paham bahwa ada sahabat atau 

kaum muslim  yang hanya bisa percaya dengan risalah dakwah hanya dengan 

melihat mukjizat-mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Nampaknya, nabi 

pada waktu itu sangat mengerti perbedaan kapasitas intelektual dari masing-

masing sahabat ataupun mad’u nya. 
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2. Materi Dakwah Moderat  

Ada banyak materi dakwah yang berisi nilai moderasi. Materi tesebut 

tidak pernah lepas dari sumber utama ajaran Islam yakni dakwah Nabi Besar 

Muhammad Saw. Ketika Pertama kali rasul berdakwah, rosulullah memberi 

perintah untuk terkait ajakan untuk mentauhidkan allah dan menjauhkan dari 

kesyirikan, maka seorang dai harus memperhatikan masalah ini sebelum beranjak 

kemasalah besar lainya.  

Metode dakwah Al-Hikmah adalah salah satu yang disarankan nabi. Yakni 

memperlakukan seseorang dengan kondisinya. Dalam Al-sa’di, hendaknya 

kegiatan dakwah, baik kepada sesama muslim atau kepada orang kafir, menyeru 

ke jalan yang lurus serta berisi ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh dengan cara 

hikmah , yakni sesuai dengan keadaan dan pemahaman seseorang dan derajat 

kepatuhanya. Termasuk dalam hikmah adalah berdakwah dengan ilmu tidak 

dengan kejahilan.
43

 

Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ‘’telah menceritakan kepada kami 

Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata: 

telah mengabarkan kepada saya Humaid bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah 

radliyallahu 'anhu berkata: Ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi 

shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata:  

"Wahai Rasulullah, binasalah aku". Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?" 

Orang itu menjawab: "Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku 

sedang berpuasa." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: 

"Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya?" Orang 

itu menjawab: "Tidak". Lalu Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu sanggup bila 

harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab: "Tidak." 
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Lalu Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan 

kepada enam puluh orang miskin?" Orang itu menjawab: "Tidak." Sejenak Nabi 

shallallahu 'alaihi wa sallam terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, 

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu 

Beliau bertanya: "Mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menjawab: "Aku." 

Maka Beliau berkata: "Ambillah kurma ini lalu bershadaqahlah dengannya." 

Orang itu berkata: "Apakah ada orang yang lebih faqir dariku, wahai Rasulullah. 

Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan, yang dia 

maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku." 

Mendengar itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi tertawa hingga tampak 

gigi seri Beliau. Kemudian Beliau berkata: "Kalau begitu berilah makan 

keluargamu dengan kurma ini." Dalam dakwah hikmah dilarang untuk 

menyampaikan ajaran-ajaran parsial sebelm yang esensial baik dengan maksud 

karena keinginan akan hidayah mad’u yang terlalu menggebu apalagi untuk 

tujuan politik yang kotor.
44

 

 

Metodologi dakwah menurut surat an-Nahl ayat 125 yang pertama adalah 

bil hikmah, hikmah dalam al-qur’an disebutkan sebanyak 20 kali, Toya Yahya 

dalam tulisannya mengartikan hikmah adalah meletakan sesuatu pada tempatnya 

dengan berfikir, berusaha menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai 

keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan tuhan. Oleh sebab itu 

pada hadist di atas, kita bisa menenukan risalah ata potongan hadist tentang 

seorang pemuda dengan segala kejujurannya menghampiri Rasulullah SAW. 

Pemuda itu bertanya tentang hukum yang harus dia tanggung karena telah 

berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan suci Ramadhan. 

Pemuda ini dengan penuh kesadaran bahwa apa yang telah ia perbuat melanggar 

ketentuan agama. Rasulullah SAW. Dengan segala kerendahan hatinya - tanpa 

mengabaikan syari’at - menjelaskan dengan tanpa mengabaikan kondisi sosial 

mad’unya.  

Nabi Muhammad mendengarkan cerita pemuda tersebut, kemudian 
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memutuskan hukum yang tepat untuk kondisi mad’u tersebut. Dalam hal ini, 

Rasulullah Saw mengambil hukum teringan, mengingat kondisi sosial mad’u 

memang mengharuskan hal itu. Tuhan memang menuntut kepatuhan hamba 

terhadap seluruh ketetapan hukum-Nya. Namun demikian, ia tidak lupa bahwa di 

sisi lain manusia memiliki keterbatasan yang perlu mendapat keringanan. 

Rasulullah Swa juga memerintahkan kepada kita untuk memudahkan segala 

urusan, karena pada dasarnya Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil’alamin. 

Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat  tentang dimana tuhan, maka nabi 

menjawabnya dengan sangat filosofis berdasarkan kemampuan intelektual dari si 

penanya. Rasullullah misalnya menjawab dengan bertanya kembali, misalnya, 

terkait pergantian siang dan malam. Jika malam datang, dimanakah siang 

bersembunyi. Berbeda jika mad’u yang bertanya tidak bisa berpikir secara 

filosofis atau kemampuannya untuk percaya hanya menggunakan alat indra 

semata, maka nabi menunjukkan mukjizat misalnya dengan membelah bulan. 

Ahmad M. Sewang dalam tulisannya tentang Islamisasi Kerajaan Goa 

memunculkan dua pola dakwah Rasulullah yaitu pola top down dan pola bottom 

up. Pola top down adalah pola penerimaan Islam di kalangan bangsawan, 

penguasa kerajaan yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat bawah. 

Sedangkan pola bottom up adalah pola penerimaan Islam yang diterima 

dikalangan masyarakat kalangan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh 

masyarakat kalangan atas.
45

 Rasul dalam pola dakwahnya menggunakan dua hal 

tersebut. 
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Materi dakwah yang moderat juga diwartakan dengan baik dalam buku 

Moderasi Bergama karangan Kementeian Agama RI. Materi atau ide dasar 

tersebut untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika 

dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya tiga materi utama dakwah Islam  dalam 

moderasi beragama:  

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga 

martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk 

tidak menghilangkan nyawanya.  Inilah misi penting dan etos yang melingkupi 

kehadiran agama di muka bumi semata – mata untuk keselamatan dan kedamaian 

yang sejuk. Agama telah mewartakan banyak jalan dan manusia berkewajiban 

memberikan artikulasi yang seimbang dan proporsional. Pada setiap ruas jalan itu, 

menjaga nyawa sesama manusia adalah yang paling utama dan prinsipil. Dalam 

sebuah kutipan anonim, menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan 

menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama dengan 

demikian sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang ekstrem tidak 

jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela 

keagunganNya saja seraya mereduksi bahkan menyembunyikan aspek 

kemanusiaan.  

Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas 

nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti 

ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk 

memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang 

juga untuk melegitimasi hasrat politiknya.  Kegiatan-kegiatan dengan label jihad 
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ini sebenarnya telah memporak-porandakan tatanan keseimbangan yang 

diwartakan oleh agama. Kegiatan atau aksi tersebut cenderung menyulut konflik, 

keresahan, hingga peperangan yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu, perspektif 

moderasi beragama penting karena ia menjadi tools atau alat untuk mendudukkan 

kembali praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama 

benarbenar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.  

Kedua, ribuan tahun setelah agamaagama lahir, manusia semakin 

bertambah dan beragam, bersukusuku, berbangsabangsa, beraneka warna kulit, 

tersebar diberbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan 

persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Beberapa 

karya klasik para ulama terdahulu mungkin kurang relevan dalam membaca 

situasi atau konteks masyarakat modern saat ini. Teks wahyu atau agama banyak 

mengalami menafsiran yang sekaligus menyebabkan kebenaran menjadi subjektif. 

Akibatnya, masyarakat mengalami ‘krisis’ atau kebingungan eksistensial akibat 

tafsir agama yang semakin runyam. Hal ini mengakibatkan beberapa diantaranya 

mengambil inisiatif yang ‘aman’, bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi 

yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. 

Konflik tak dapat dihindari. Setiap orang merasa berhak menghakimi atau 

menyalahkan kelompok lain karena menganggap kebenaran yang dia yakini 

adalah yang paling benar dan mutlak. Kompleksitas kehidupan manusia dan 

agama seperti itu terjadi diberbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan 

Asia. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar 

peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.  
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Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan 

sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa 

yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan 

satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan 

semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan 

negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan seharihari 

warganya. 

3 Metode Dakwah Moderat vs Radikal. 

Metode dakwah menjadi unsur paling utama dalam melakukan dakwah, 

termasuk dalam konteks dakwah moderat. Menurut Usman Jasad, metode dakwah 

adalah cara yang digunakan untuk mengajak umat manusia kepada Islam untuk 

mereka taat dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya, baik dilakukan secara individu 

maupun secara berkelompok.
46

 Metode dakwah ini semacam ‘pisau bedah’ setelah 

para da’i mengetahui objek dakwah mereka seperti apa. Metode adalah cara atau 

strategi para da’i untuk bisa menyampaikan materi dakwah yang tepat dan cepat. 

Dari segi cara penyampaian (tabligh/komunikasi Islam), metode dakwah dapat 

dibedakan atas ; metode yang bersifat satu arah atau one way communication, 

seperti  metode ceramah dan metode yang bersifat dua arah (two ways 

communication), seperti metode diskusi. Dari segi jumlah audience metode 

dakwah terbagi atas ; dakwah perorangan (dakwah fardhyiyah) yaitu dakwah yang 

dilakukan terhadap seseorang secara langsung dan dakwah kelompok (dakwah 
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jamaah), yaitu dakwah yang dilakukan terhadap kelompok tertentu. 
47

 

Teori penetrasi sosial atau Social penetration theori menjadi kunci metode 

dakwah Nabi Muhammad Saw. Pada tahap ini, seorang komunikator berhasil 

menyampaikan materi yang dimaksud pada komunikan dan adanya feed back 

yang berkelanjutan antara komunikator dan komunikan, dan sukses tidaknya 

sebuah dakwah bergantung pada cara komunikasi yang baik antara kedua belah 

pihak. Komunikasi ini akan berhasil ketika seorang da’i berhasil menyampaikan 

materinya sehingga objek dakwah atau mad’u menerima serta ada feed back yang 

berkelanjutan. Saiful Ikram dalam penelitiannya tentang Iqrar Aqaba mengatakan 

bahwa dalam teori komunikasi personal semakin komunikan itu membuka diri ke 

komunikator maka semakin mudah komunikator untuk menjalin komunikasi dan 

akan menimbulkan sikap-sikap yang sama antara komunikator dan komunikan. 

Ada contoh teori penetrasi sosial yang ada dalam ajaran Islam dan sejarah dakwah 

kenabian
48

, yakni ; 

1. Al Quran turun secara bertahap 

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi besar 

Muhammad Saw pada tanggal 17 ramadhan dimalam Lailatul Qadr. Allah Swt 

menurunkan Al-Qur’an di Lauh al-Mahfudz kemudian selanjutnya diturunkan ke 

Bait al-Izzah, dan setelah itu kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara 

Malaikat Jibril. Turunnya Alquran ini dilakukan dengan bertahap atau berangsur-

angsur, tidak sekaligus. Hal tersebut menyimpan beberapa makna yang bisa 

dihimpun sebagai berikut ; 
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Meneguhkan hati Rasulullah Saw. Rasul dalam kegiatan dakwahnya, 

menghadapi banyak ragam sifat dan kecenderungan umat pada masa itu seperti 

kebencian dan kezaliman serta sistem perbudakan yang telah mendarah daging.
49

 

Padahal, beliau begitu tulus ingin menyampaikan kebaikan kepada mereka. Oleh 

sebab itu, wahyu diturunkan  kepada Rasulullah dengan berangsur-angsur untuk 

meneguhkan hati Rasul dalam berjalan dan berjuang dalam jalan keadilan, 

mempertajam tekad beliau untuk terus melangkah di jalan dakwah tanpa 

memedulikan gelapnya kebodohan yang beliau hadapi.  

“Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu (Muhammad) dengannya, dan 

kami memebacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan dan benar).”
50

 

 

Ada beberapa cara Allah Swt meneguhkan hati baginda Nabi melalui Al-

Qur’an. Cara itu seperti memerintah beliau untuk bersabar seperti kesabaran rasul-

rasul terdahulu. Kedua, Alquran menenangkan jiwa beliau dengan menjamin 

melindungi beliau dari urusan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ketiga, 

Alquran menuturkan sejarah para Nabi terdahulu. Dan keempat, Allah 

menyampaikan kabar gembira juga melalui ayat-ayat yang berisi kekuatan, 

kemenangan, dan pertolongannya.  

Makna lain kenapa Alquran diturunkan secara berangsur agar mudah 

dimengerti dan dihafal oleh Baginda Nabi dan sahabat. Ibnu Furok menjelaskan 

secara merinci,  

“Taurat diturunkan secara sekaligus karena Nabi yang menerimanya dapat 

membaca dan menulis, yaitu Nabi Musa AS. Adapun Al-Qur’an diturunkan 

secara berangsur-angsur dan tidak dapat ditulis sekaligus, karena Nabi yang 

menerimanya dan para umatnya adalah mereka orang-orang yang ummi (tidak 
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dapat baca tulis).” 
51

 

 

Dengan keadaan mereka yang Ummi, mereka tidak memiliki pengetahuan 

tentang baca-tulis ataupun pembuatan buku, sehingga mereka bisa menulis, 

membukukan kitab, lalu menghafal dan memahaminya. Allah berfirman,  

“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari 

kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, 

menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah 

(Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang 

nyata.” (QS. al-Jumu’ah: 2) 
52

 

 

Andalan kebanyakan orang Arab adalah hafalan. Untuk itu, Al-Qur’an secara 

berangsur-angsur sangat membantu umat yang Ummi itu untuk menghafal di 

dalam dada dan memahami ayat-ayatnya. Jumlah ayat-ayat Al-Qur’an yang 

diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih lima ayat demi lima ayat. 

Diriwayatkan dari Abu Nadhrah, ia berkata,  

“Abu Sa’id Al-Khudri mengajarkan lima ayat demi lima ayat Al-Qur’an kepada 

kami di pagi hari, dan lima ayat di sore hari. Ia mengabarkan bahwa Jibril 

menurunkan Al-Qur’an sebanyak lima ayat demi lima ayat.” (HR. Ibnu Asakir)
53

  

 

Maka dari itu, cara penurunan ayat secara berangsur-angsur dengan jumlah 

lima ayat demi lima ayat memudahkan Rasulullah dan para sahabat dalam 

menghafalkan Al-Qur’an.  

Hikmah berikutnya yakni sebagai Tantangan dan Mukjizat. Orang-orang 

musyrik terus menerus berada di dalam kesesatan, bersikap semena-mena, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan dan menantang dengan 

maksud menguji kenabian Rasulullah Saw. Adapun orang-orang musyrik yang 
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bertanya tentang hari Kiamat. Allah berfirman,  

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilalah terjadi?” (QS. al-

A’raf: 187) 
54

 

 

Maka ayat-ayat Al-Qur’an turun untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka 

terkait pertanyaan mereka, seperti yang Allah firmankan,  

“Dan mereka (orang-orang kafir) tidak datang kepadamu (membawa) 

suatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan 

penjelasan yang paling baik.” (QS. al-Furqon: 33).
55

 

 

Sesungguhnya, pengingkaran mereka terhadap Al-Qur’an yang turun secara 

berangsur-angsur, berbarengan dengan ketidakmampuan mereka membuat yang 

semisal dengan Al-Qur’an. Sehingga, hal itu lebih membuat mereka tidak mampu 

dan kurang dalam berhujjah daripada jika Al-Qur’an diturunkan sekaligus.  

Hal yang sama juga berlaku terkait alur-alur kejadian serta tahapan-tahapan 

dalam rangka penetapan syari’at dalam agama Islam. Kebijaksanaan Allah untuk 

menurunkan ayat-ayat sesuai dengan kondisi psikologis-sosiologis masyarakat 

pada masa itu, sehingga ajaran Al-Qur’an relatif mudah diterima dan bersifat 

kontekstual. Misalnya adalah tahapan ayat yang menerangkan tentang larangan 

minum khamar dan berzina. Di antara ayat-ayat itu, ada yang nasikh dan ada yang 

mansukh, sesuai dengan permasalahan pada masa itu. Ini tidak dapat dilakukan 

sekiranya Al-Qur’an diturunkan sekaligus. 

2. Dakwah Rasul yang bertahap 

Hal yang pertama kali Rosulullah perintahkan untuk disampaikan adalah 

ajakan untuk mentauhidkan allah dan menjauhkan dari kesyirikan, maka seorang 
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da’i harus memperhatikan masalah ini sebelum beranjak kemasalah besar lainya. 

Metode dakwah Al-Hikmah, memperlakukan seseorang dengan 

kondisinya. Dalam Al-sa’di, hendaknya kegiatan dakwah, baik kepada sesama 

muslim atau kepada orang kafir, menyeru ke jalan yang lurus serta berisi ilmu 

yang bermanfaat dan amal shaleh dengan cara hikmah , yakni sesuai dengan 

keadaan dan pemahaman seseorang dan derajat kepatuhanya. Termasuk dalam 

hikmah adalah berdakwah dengan ilmu tidak dengan kejahilan. 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan 

kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata: telah mengabarkan kepada saya 

Humaid bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: 

Ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata: 

 

"Wahai Rasulullah, binasalah aku". Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?" 

Orang itu menjawab: "Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku 

sedang berpuasa." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: 

"Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya?" Orang 

itu menjawab: "Tidak". Lalu Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu sanggup bila 

harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab: "Tidak." 

Lalu Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan 

kepada enam puluh orang miskin?" Orang itu menjawab: "Tidak." Sejenak Nabi 

shallallahu 'alaihi wa sallam terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, 

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu 

Beliau bertanya: "Mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menjawab: "Aku." 

Maka Beliau berkata: "Ambillah kurma ini lalu bershadaqahlah dengannya." 

Orang itu berkata: "Apakah ada orang yang lebih faqir dariku, wahai Rasulullah. 

Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan, yang dia 

maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku." 

Mendengar itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi tertawa hingga tampak 

gigi seri Beliau. Kemudian Beliau berkata: "Kalau begitu berilah makan 

keluargamu dengan kurma ini." Dalam dakwah hikmah dilarang untuk 

menyampaikan ajaran-ajaran parsial sebelm yang esensial baik dengan maksud 

karena keinginan akan hidayah mad’u yang terlalu menggebu apalagi untuk 

tujuan politik yang kotor.
56

 

 

Metodologi dakwah menurut surat an-Nahl ayat 125 yang pertama adalah 

                                                      
56

 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, h. 69 



53 

 

bil hikmah, hikmah dalam al-qur’an disebutkan sebanyak 20 kali, Toya Yahya 

dalam tulisannya mengartikan hikmah adalah meletakan sesuatu pada tempatnya 

dengan berfikir, berusaha menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai 

keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan tuhan. Oleh sebab itu 

pada hadist di atas, kita bisa menenukan risalah atau potongan hadis tentang 

seorang pemuda dengan segala kejujurannya menghampiri Rasulullah SAW. 

Pemuda itu bertanya tentang hukum yang harus dia tanggung karena telah 

berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan suci ramadhan. 

Pemuda ini dengan penuh kesadaran bahwa apa yang telah ia perbuat melanggar 

ketentuan agama Rasulullah SAW. Dengan segala kerendahan hatinya, tanpa 

mengabaikan syari’at, menjelaskan dengan tanpa mengabaikan kondisi sosial 

mad’unya.  

Nabi Muhammad mendengarkan cerita pemuda tersebut, kemudian 

memutuskan hukum yang tepat untuk kondisi mad’u tersebut. Dalam hal ini, 

Rasulullah Saw mengambil hukum teringan, mengingat kondisi sosial mad’u 

memang mengharuskan hal itu. Tuhan memang menuntut kepatuhan hamba 

terhadap seluruh ketetapan hukum-Nya. Namun demikian, Ia tidak lupa bahwa di 

sisi lain manusia memiliki keterbatasan yang perlu mendapat keringanan. 

Rasulullah Saw juga memerintahkan kepada kita untuk memudahkan segala 

urusan, karena pada dasarnya Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil’alamin. 

Ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa meskipun sebuah teks atau lagu 

itu baik, tetapi disampaikan dengan (metode/cara) buruk, maka akan terdengar 

jelek. Demikian juga ketika sebuah materi dakwah yang disampaikan dengan cara 
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yang tidak tepat, akan menghasilkan kegagalan, meskipun materi atau materi 

dakwah itu baik. Metode dakwah dalam Islam moderat mengusung dakwah yang 

universal dengan penyampaian yang fleksibel. Artinya, dakwah disampaikan 

dengan terbuka dan damai. Usman Jasad memberikan istilah yang berbeda terkait 

dakwah moderat ini dengan istilah Dakwah Inklusif. Menurut beliau, dakwah 

harus bisa membaca konteks sosial yang ada sehingga materi dakwah bisa 

tersampaikan dengan baik dan efektiv. Efektivitas ini bisa diartikan dengan tujuan 

dan materi-materi dakwah tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, cara-cara 

yang bisa ditempuh dalam penyampaian dakwah yang moderat sebagai berikut ; 

a. Terbuka 

Al-Qur’ān memberi petujuk bahwa dalam melaksanakan dan memelihara 

persaudaraan Islam diperlukan sikap terbuka, yaitu sikap sedia mengakui 

kebenaran orang lain jika memang ternyata benar dan mengakui kesalahan diri 

sendiri jika memang ternyata salah. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, karena 

memerlukan tingkat ketulusan dan kejujuran yang amat sangat tinggi, sehingga 

tidak merasa benar sendiri. Da’i dan muballigh dalam menyampaikan materi-

materi agama kepada masyarakat akan berhadapan dengan masyarakat yang 

majemuk. Dengan demikian, maka para da’i dan muballigh harus mampu 

mengakomodir secara keseluruhan sasaran dakwah (mad’u) tersebut. Sehingga 

dalam pelaksanaan dakwah para da’i dan muballigh dituntut memahami obyek 

dakwah dari berbagai segi. 

b. Arif dan Bijaksana 

Al-Qur’an surah al-Nahl (16): 125 secara tegas menyebutkan keutamaan 
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sikap arif dan bijaksana dengan menyeru manusia agar senantiasa mengambil 

hikmah dan pelajaran yang baik. 

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan beragumentasilah dengan mereka dengan yang baik (pula). Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
57

 

 

Dari ayat di atas, satu hal yang pasti dan mesti digaris bawahi adalah 

bahwa dakwah hendaknya dilakukan secara bijaksana dan penuh kedewasaan. 

Kedewasaan sebagai umat yang akan mengantarkan keluhuran Islam di mata 

kelompok lain serta menjadikan orang lain merasa aman (secure) dan tak 

terancam dengan Islam. Agar tujuan mulia seperti ini tercapai maka hal-hal 

berikut seyogyanya dimiliki oleh seorang da’i dalam melakukan dakwah pada 

masyarakat plural.  

Pertama, menyadari heterogenitas masyarakat sasaran dakwah (mad’u) 

yang dihadapinya. Keragaman audiens sasaran dakwah menuntut metode dan 

materi serta strategi dakwah yang beragam pula sesuai kebutuhan mereka. Nabi 

sendiri melalui hadisnya menganjurkan pada kita untuk memberi nasehat, 

informasi kepada orang lain sesuai tingkat kemampuan kognisinya (‘uqulihim).  

Kedua, dakwah hendaknya dilakukan dengan menafikan unsur-unsur 

kebencian. Esensi dakwah mestilah melibatkan dialog bermakna yang penuh 

kebijaksanaan, perhatian, kesabaran dan kasih sayang. Hanya dengan cara 

demikian audiens akan menerima ajakan seorang dai dengan penuh kesadaran. 

Harus disadari oleh seorang dai bahwa kebenaran yang ia sampaikan bukanlah 

satu-satunya kebenaran tunggal, satu-satunya kebenaran yang paling absah. 
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Karena, meskipun kebenaran wahyu agama bersifat mutlak adanya, tetapi 

keterlibatan manusia dalam memahami dan menafsirkan materi-materi agama 

selalu saja dibayang-bayangi oleh subyektifitas atau horizon kemanusiaan masing-

masing orang.  

Ketiga, dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif, jauh dari sikap 

memaksa karena sikap yang demikian disamping kurang arif juga akan berakibat 

pada keengganan orang mengikuti seruan sang da’i yang pada akhirnya akan 

membuat misi suci dakwah menjadi gagal.  

“Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, silahkan (secara 

sukarela) siapa yang hendak beriman berimanlah dan siapa yang ingkar 

silahkan.
58

 

  

“Tiada paksaan dalam memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas 

perbedaan antara yang benar dan yang sesat. 
59

 

 

Keempat, menghindari pikiran dan sikap menghina dan menjelek-jelekkan 

agama atau menghujat Tuhan yang menjadi keyakinan umat agama lain. Dalam 

surat al-An’am (6); 108, Allah berfirman, “Dan janganlah kamu memaki 

sesembahan yang mereka sembah, karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. Tak ada salahnya jika etika 

berdakwah sedikit meniru etika periklanan. Salah satu etika yang jamak disepakai 

dalam kegiatan menawarkan sebuah produk ini adalah disamping tidak memaksa 

konsumen untuk membeli produk tertentu, juga larangan menghina atau menjelek-

jelekkan produk lain. Jika hal itu dilakukan tentu pihak-pihak yang dirugikan akan 
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melakukan somasi, protes dan dapat berakibat pada pengaduan pencemaran nama 

baik. Kelima, menenggang perbedaan dan menjauhi sikap ekstrimisme dalam 

bergama. Prinsip Islam dalam beragama adalah sikap jalan tengah, moderat 

(umatan wasathon). Sejumlah ayat al-Qura’an dan hadis secara tegas 

menganjurkan umat Islam untuk mengambil jalan tengah, menjauhi ekstrimisme, 

menghindari kekakuan atau kerigidan dalam beragama. Sikap ekstrimisme 

biasanya akan berujung pada sikap kurang toleran, mengklaim pendapat sendiri 

sebagai paling absah dan benar (truth claim) sementara yang lain salah, sesat, 

bid’ah (heterodoks).  

Alwi Shihab (1989) mengungkapkan pernyataan Abû Ishaq Al-Syatibi 

yang meyatakan,  

“Kurangnya pengetahuan agama dan kesombongan adalah akar-akar bid’ah serta 

perpecahan umat, dan pada akhirnya dapat menggiring ke arah perselisihan 

internal dan perpecahan perlahan-lahan”,
60

  

 

c. Partisipatif 

Dakwah partisipatif ialah sebuah konsep penggabungan antara perilaku 

komunikasi dan kegiatan dakwah. Konsep partisipatif berarti dapat di artikan 

sebagai proses terjadinya kegiatan komunikasi dalam bentuk dakwah yang 

mengajak para audiens untuk berpartisipasi di dalamnya dari mulai ikut 

merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi kegiatan dakwah yang 

dilaksanakan. H. Moh Ali Aziz dalam bukunya mengatakan mujadalah adalah 

dimana dakwah berlangsung dengan proses dialog yang interaktif dan menarik 

antara penceramah dengan jama’ah. Dari pemaparan tersebut maka dakwah yang 
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dilakukan adalah dengan proses komunikasi antara da’i dan jamaa’ah yang pada 

akhirnya akan menciptakan penerimaan hal-hal baru diantara penceramah dan 

jama’ah. Dakwah melalui media sosial pun memudahkan suatu komunitas untuk 

memperkenalkan diri kepada khalayak yang lebih luas tanpa batasan tempat dan 

waktu. Fenomena dakwah ini pun terkesan lebih partisipatif yaitu lebih 

menghadirkan partisipasi masyarakat luas karna tentu masyarakat juga lebih 

merasa mudah berpartisipasi karna tanpa batasan.  

d. Dialogis 

Dakwah juga mesti merupakan suatu proses dialog untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan potensi mereka sebagai makhluk 

kreatif, juga kesadaran bahwa mereka diciptakan Allah untuk berkemampuan 

mengelola diri dan lingkungannya. Metode ini adalah kelanjutan dari metode 

partisipatif. Dengan begitu esensi dakwah justru tidak mencoba mengubah 

masyarakat, tetapi menciptakan suatu kesempatan sehingga masyarakat akan 

mengubah dirinya sendiri. Dengan kata lain, kesadaran kritis dalam memahami 

masalah dan menemukan alternatif jawabannya adalah justru tugas utama dalam 

dakwah. 

3. Melawan Radikalisme Agama 

Dakwah moderat di atas muncul untuk mengatasi paham radikalisme agama. 

Radikalisme atau fundamentalisme menurut Stephen Schwartz merupakan 

gerakan pemurnian Islam yang dilakukan oleh kelompok wahabisme. Lebih jauh, 

radikalisme atau Islam radikal berorientasi membangkitkan ide-ide Islam sejak 

zaman nabi untuk menghadapi modernitas.  Sedangkan menurut Sayyed Vali 
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Reza lebih memilih istilah revivalisme untuk menggambarkan gerakan Islam 

radikal negara-negara Islam di Timur Tengah dan Asia.  

Pandangan yang beragam itu, menurut Usman Jasad, merupakan fenomena 

gerakan Radikalisme yang harus dilihat secara proporsional. Istilah tersebut, 

masih menurut Jasad, menggambarkan bahwa radikalisme Islam selalu terkait 

dengan gerakan politik tertentu sehingga Islam radikal sering juga disebut sebagai 

Islam Politik. 

Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya 

dalam bentuk pemikiran, namun ketika radikalisme pemikiran menjelma gerakan 

radikal dan anarkis maka ia mulai menimbulkan masalah dan patut diwaspadai. 

Radikalisme agama tentu sangat disesalkan, karena Islam memiliki misi yang 

luhur untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan. Islam dengan wajah ramah 

inilah yang perlu dikembangkan.
61

 

 

C . Pondok Pesantren  

1. Pengertian Pondok Pesantren  

Pondok Pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan 

Pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa 

Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Kata pondok berasal 

dari bahasa arab “fundūk” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel 

sederhana. Pada umumunya pondok merupakan tempat penampungan sederhana 

bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata Pesantren berasal 
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dari kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti 

tempat tinggal para santri.  

Menurut Arifin, pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan 

agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama. 

Para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah 

yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimipinan seorang atau 

beberapa orang kiai.
62

 

Pondok Pesantren dapat dipandang sebagai lembaga ritual, lembaga 

pembinaan moral, lembaga dakwah, dan yang paling populer adalah sebagai 

institusi pendidikan Islam yang mengalami proses romantika kehidupan dalam 

menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal 

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Pesantren diadopsi dari tradisi 

pendidikan di Timur Tengah, karena memang orang yang mula-mula 

mengembangkan Pesantren adalah mereka yang menimba ilmu di Timur Tengah 

terutama di Mekah dan di Mesir. Terlepas dari itu, bahwa Pesantren yang dikenal 

masyarakat saat ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki 

peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta sebagai pusat 

pengembangan Islam. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, Pesantren 

saat ini terus berbenah diri dengan melakukan berbagai pola dan inovasi 

pendidikan guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. 

2. Unsur-unsur Pondok Pesantren  

Suatu tempat dapat dikatakan sebagai pondok Pesantren apabila memiliki 5 

                                                      
62

 Toto Suharto, “Indonesianisasi Islam : Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan 

Islam Di Indonesia”. Jurnal Al-Tahrir. Vol.12 Nomor 1 Mei 2017 h.168. 

 



61 

 

komponen dasar yakni :   

a. Kiai  

Seorang Kiai disyaratkan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu 

untuk memimpin Pondok Pesantren. Secara umum, seorang Kiai menguasai 

berbagai disiplin ilmu studi-studi Islam, serta memiliki perilaku yang sesuai 

dengan kapasitas keilmuannya. Namun, banyak pula yang cukup menguasai satu 

disiplin ilmu tertentu. Seorang Kiai juga harus memiliki ilmu mendidik.  Istilah 

Kiai memiliki pengertian yang plural. Kata „kiai‟ bisa berarti : (1) Sebutan bagi 

alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam); (2) Alim Ulama; (3) Sebutan bagi 

para guru ilmu ghaib; (4) Kepala distrik (di Kalimantan Selatan); (5) Sebutan 

yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (seperti senjata, gamelan, 

dan sebagainya); (6) Sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan).   

Kiai adalah pemimpin nonformal sekaligus pemimpin spiritual, dan 

posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di 

desa-desa. Sebagai pemimpin masyarakat, kiai memiliki jamaah komunitas dan 

massa yang diikat oleh hubungan paguyuban yang erat serta budaya paternalistic 

yang kuat. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh 

jamaah, komunitas, dan massa yang dipimpinnya. Kyai atau pengasuh pondok 

Pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu Pesantren. Rata-rata 

Pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura sosok kyai begitu sangat 

berpengaruh, kharismatik, berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di 

lingkungan Pesantren.
63

 Beliau merupakan figure atau sosok yang menjadi tokoh 
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sentral atau tokoh panutan dalam lingkungan Pesantren. Selain dianggap 

pemimpin tertinggi, kyai juga dianggap sebagai sumber belajar para santrinya.  

b. Masjid  

Masjid merupakan salah satu unsur dasar dari sebuah pondok Pesantren. 

Bisa dikatakan keberadaan masjid di sebuah pondok Pesantren adalah jantung 

pendidikan di pondok Pesantren tersebut. Masjid merupakan tempat kegiatan 

masyarakat Islam dalam melaksanakan dan memperoleh ilmu keIslaman sejak 

zaman Rasulullah SAW masjid adalah tempat paling tepat untuk mendidik para 

santri, terutama dalam praktek shalat lima waktu, khutbah, shalat jumat, serta 

pengajaran kitab-kitab Islam. Dalam Encyclopedia of Islam, kedudukan masjid 

sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pondok Pesantren merupakan manifestasi  

universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.   

Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat 

di masjid sejak Masjid Quba didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi 

Muhammad SAW tetap terpancar dalam sistem pondok Pesantren. Sejak zaman 

Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Sama halnya seperti di 

Indonesia, seorang kiai yang ingin mendirikan sebuah pondok Pesantren akan 

memulai langkahnya dengan mendirikan sebuah masjid.  

c. Asrama/Pondok  

Pondok adalah suatu sebutan bagi tempat tinggal para santri. Yang  

menbedakan antara pengajian di masjid-masjid dengan Pesantren ialah 

dipondoknya tersebut. Dengan adanya pondok seorang kyai akan lebih mudah 

mengawasi tingkah laku dan pergaulan para santrinya.   
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Ada tiga hal yang menyebabkan sebuah pondok Pesantren harus memiliki 

asrama. Alasan pertama, sosok kiai perintis sebuah pondok Pesantren yang 

dikenal masyarakat luas ataupun kualitas sebuah pondok Pesantren yang sudah 

terkenal berkualitas tidak hanya menarik para santri yang berasal dari daerah 

sekitar pondok, tetapi juga akan menarik minat para santri yang berasal dari 

daerah yang jauh dari pondok. Sehingga para santri tersebut akan membutuhkan 

tempat untuk tinggal karena seorang santri membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk menimba ilmu disebuah pondok Pesantren.  

Alasan kedua, pada umumnya sebuah pondok Pesantren bukan berada di 

daerah-daerah kota yang sudah memiliki fasilitas atau akomodasi yang memadai 

untuk seorang santri tinggal dalam jangka waktu lama.  

Alasan ketiga, dengan keberadaan asrama secara psikologis akan 

membangun keterikatan dan keharmonisan antara sesama santri maupun antara 

santri dengan para kiai. Hal ini dikarenakan keberadaan kiai sebagai seorang yang 

membimbing, membina, serta mengawasi para santri dalam jangka waktu lama, 

akan menyebabkan para santri mengangggap para kiai seperti orang tua mereka 

sendiri. 

d. Santri  

Didalam Pesantren biasanya terdapat 2 macam kelompok santri yakni 

santri mukim dan santri kalong. . Santri mukim adalah siswasiswa  yang berasal 

dari daerah yang jauh lalu menetap di komplek atau pondok Pesantren. Santri 

mukim yang tinggal sudah lama di sebuah pondok Pesantren biasanya menjadi 

suatu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurusi 
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kepentingan pondok Pesantren sehari- hari, mereka juga bertanggung jawab 

mengajarkan kepada para santri baru tentang kitab-kitab dasar dan menengah. 

Santri Kalong adalah siswasiswa yang berasal dari desa-desa di sekeliling pondok 

Pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pondok Pesantren. Untuk 

mengikuti pelajaran pondok Pesantren, mereka bolak-balik dari rumah mereka 

sendiri.   

e. Kitab Kuning  

Kitab kuning adalah suatu pelajaran yanng wajib diajarkan kepada santri. 

Setiap Pesantren memiliki kitab-kitab pedoman dalam melakukan pembelajaran 

yang menjadikan ciri khas atau pembeda dengan Pesantren lainya. Contoh kitab 

yang biasanya diajarkan dalam Pesantren ialah aqidatul Awam, Safinatun Najah, 

Matan Jurumiyah, Fathul Qorib, Ta‟lim muta‟lim, Ihya Ulumuddin, Tafsir 

Jalalain, Alala, Riyadhus Sholihin, Nashoihul Ibad dll.   

3. Penerapan Pendidikan Islam Moderat di Pondok Pesantren  

Bentuk-bentuk kegiatan penerapan pendidikan Islam moderat di pondok  

Pesantren antara lain :  

a. Kajian kitab kuning.  

Setiap pondok Pesantren pasti memiliki kitab kuning  yang menjadi 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam kajian kitab kuning selalu 

diselipkan materi-materi yang bersifat moderat.  

b. Seminar  

Seminar merupakan suatu kegiatan yang peruntukan menyampaikan suatu 

karya ilmiah dihadapan umum. Kegiatan seminar ini biasanya diselenggarakan 
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mempunyai tema-tema tertentu seperti bahaya narkoba, toleransi umat beragama, 

adab kebangsaan.  

c. Diskusi  

Diskusi ini dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dalam diskusi 

harus adanya perencanaan yang matang, disertai aturan yang jelas. Perbedaan 

pendapat dalam diskusi merupakan hal yang wajar karena tingkat pemahaman 

seseorang berbeda-beda. 

d. Bahtsul Masail  

Bahtsul masail merupakan suatu kegiatan unik pondok Pesantren yang 

disediakan untuk para santri melakukan forum musyawarah tentang persoalan 

masalah fiqhiyah. Kegiatan ini juga merupakan suatu tradisi yang harus ada di 

pondok Pesantren sebagai ajang pemberdayaan santri.   

 

e. Menjalin kerjasama dan komunikasi  

Menjalin kerjasama dan komunikasi ini dapat diwujudkan dengan 

masyarakat sekitar lingkungan pondok Pesantren, kerjasama dengan pondok 

Pesantren lainnya, kerjasama dengan pihak pemerintah dan penganut agam 

lainnya. 
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D. Kerangka Konsep 

Pada kerangka konsep dibawah berangkat dari asumsi bahwa beberapa 

institusi pendidikan Islam tidak menggunakan konsep moderasi dalam kehidupan 

sehari – hari mereka dalam di sekolah. Khusus pada penelitian kali ini, peneliti 

hendak menemukan dan mendeskripsikan moderasi beragam di Pondok Pesantren 

Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Kota Makassar pada dua titik tekan yakni 

; Materi Dakwah Islam Moderat dan Metode Dakwah Islam Moderat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 

dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
64

 

Disebut penelitian kualitatif karena sumber data utama yang 

diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, bahasa atau tindakan dari 

orang yang diwawancarai serta pengamatan dan pemanfaatan dokumentasi 

berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu ‘’Moderasi Beragama 

di Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara 

Makassar).’’ 

Pada penelitian ini, data yang berusaha penulis deskripsikan tentu 

saja semua bahan dan sumber, baik berupa wawancara, pengamatan ataupun 

hasil observasi di lapangan, dalam hal ini Pondok Pesantren Gombara. 

Deskripsi ini khususnya bagi para responden, bahan atau kurikulum, 

ataupun semua hal yang berkaitan dengan moderasi beragama. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara Kota Makassar Sulawesi Selatan yang beralamat di 

Jalan. KH. Abd. Jabbar Ashiry No.1, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan 90242. Penentuan Pesantren Muhammadiyah Gombara sebagai 

lokasi penelitian moderasi beragama disebabkan karena ; 

a)  Maraknya kasus-kasus kekerasan atas nama agama yang banyak menyasar para 

pelajar atau mahasiswa. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika itu terjadi 

di institusi pendidikan, khususnya di amal usaha organisasi besar seperti 

Muhammadiyah. 

b) Pesantren Darul Arqam Gombara adalah salah satu lembaga atau amal usaha 

Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan yang bertugas mencetak 

kader atau pelanjut dakwah berkemajuan Muhammadiyah, khususnya di Sulawesi 

Selatan. Jika  persoalan ekslusivisme, ekstrimisme atau mungkin terorisme sudah 

mulai masuk di institusi pendidikan, maka akan sangat membahayakan masa 

depan ummat khususnya ummat Islam c) Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara merupakan representasi pendidikan terkemuka dan ternama di Kota 

Makassar Sulawesi Selatan sehingga dianggap cukup mewakili institusi atau amal 

usaha Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dalam penelitian ini. 
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2.Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan Agustus 

tahun  2021. 

C. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber  yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

- Pengasuh Pondok Pesantren Gombara Kota Makassar 2 orang 

- Santri Pondok Pesantren Gombara Kota Makassar 30 orang 

-  Alumni Pondok Pesantren Gombara Kota Makassar 10 orang 

2. Jenis data 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggukan dua jenis data yakni ; 

- Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber 

dari informan yang di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. Informan tersebut terdiri dari Pimpinan, Pengasuh, guru, 

santri, serta alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Kota Makassar. 

- Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung dari 

informan atau data tambahan yang digunakan bila diperlukan, yang 

juga diperoleh melalui penelusuran berupa data lingkungan Pesantren, 

dokumen – dokumen, dan laporan serta unsur yang berkaitan dengan 

penelitian. 

-  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun 

mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu, observasi seharusnya dilakukan oleh 

orang yang tepat. Obervasi ini termasuk proses belajar mengajar, kegiatan 

ekstrakurikuler para santri, dakwah agama pengasuh ataupun pendamping serta 

apa saja yang terkait dalam pengembangan dakwah moderat. 

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode partisipasi pasif, yaitu peneliti 

datang di tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan 

tersebut.
65

 Pengamatan terkait moderasi beragama di pondok Pesantren Gombara 

Kota Makassar juga dilakukan dalam bentuk daring jika keadaan subjek penelitian 

masih belajar dari rumah. Peneliti juga melakukan pengamatan dan analisis terkait 

bahan belajar. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara 

mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interview) yang 

menjawab pertanyaan itu.
66

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
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lebih mendalam dan jumlah respondenya kecil/sedikit.
67

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yang 

dilakukan kepada kepala pondok, pengasuh, dan santri pondok Pesantren 

Gombara Kota makassar guna mengetahui bagaimana memahami Islam moderat, 

bagaimana sikap moderasi beragama serta hasil pelaksanaan pendidikan Islam 

berasaskan moderasi baragama di pondok Pesantren Gombara di Kota Makassar. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan perkiraan. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data dari 

hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini dokumentasi 

dilakukan peneliti untuk memperoleh data terkait gambaran umum Pondok 

Pesantren Gombara Kota Makassar: identitas pondok, sejarah, visi-misi, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, kondisi santri serta dokumen lain yang relevan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti sendiri. Peneliti, dalam hal ini bertindak sebagai human 

Instrument yang mempunyai fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuan yang telag 
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dilakukan.
68

 

Instrumen yang digunakan pada penelitian kualitatif bisa berupa ; 

a. Panduan observasi yakni alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian 

b. Pedoman wawancara yakni alat bantu berupa daftar-daftar 

pertanyaan yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data. 

c. Data dokumentasi adalah segalacatatan peristiwa dalam bentuk 

tulisan langsung atau arsip-arsip, foto kegiatan saat penelitian. 

F. Teknik  Analisis Data 

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
69

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu 

menganalisis data dari fakta yang bersifat khusus ke umum kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, data yang peniliti cari, kelola, 

hingga data yang dianalisis bersumber dari wawanacara pimpinan pondok, 

pengasuhm guru serta para santri. Sedangkan model analisis yang dipakai adalah 

analisis model Miles dan Huberman dengan tiga aktivitas anailis data, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.
70

 

b. Penyajian data, ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
71

 

c. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan untuk mencari makna data 

yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Bisa 

dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian 

dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian tersebut.
72

 

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu setelah 

pengumpulan data dan menyeleksi data, penulis melakukan penyederhanaan data 

dalam bentuk paparan untuk memudahkan pemahaman pembaca, kemudian 

diintepretasikan dengan jelas untuk menjawab permasalahan yang diajukan, data 

dipaparkan sedetail mungkin kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik 

untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat 
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triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.39 a) Triangulasi 

sumber yaitu, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. b) Triangulasi teknik yaitu, untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. c) Triangulasi waktu yaitu, melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan 

situasi yang berbeda.
73

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yakni : 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

a. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman 

judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Pesantren Gombara 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar 

berdiri ketika ulama Muhammadiyah berpandangan bahwa Pendidikan Tarjih 

Muhammadiyah yang diselenggarakan di jalan Bandang No. 7 C Ujung Pandang 

(sekarang Makassar) khususnya di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bontoala 

tidak lagi relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam catatan sejarah 

Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sulsel, Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara ini sebagai kelanjutan dari Pendidikan Tarjih 

Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh PCM Bontoala di Makassar. Oleh 

sebab itu tokoh-tokoh ulama Muhammadiyah di Sulawesi Selatan sebagai 

konsultan dakwah pada saat itu yang terdiri dari : DR.S. Madjid, K.H. Abdull 

Jabbarr Asysyiri, K.H. Fattul Muin Dg.Magading, K.H. Marsuki Hasan, K.H. 

Bakri Wahid Tahun 1970 sepakat bahwa lokasi Pembinaan Tarjih 

Muhammadiyah dipindahkan ke luar kota. Dengan usaha kerja keras itulah 

sehingga membuahkan hasil dengan mendapatkan lokasi sekarang sebagai 

sumbangan dari Kepala Daerah Kab. Maros (Bapak Kasim DM) Tanggal 14 April 

1971 dan resmi menjadi Pondok Pesantren Darul Arqam dengan akte notaris 

No.22 tanggal 09 Juni 1972.  

Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulsel di Limbung, Kabupaten  

Gowa memutuskan KH. Abdul Jabbar Asysiyri sebagai Ketua dan Drs. Zainuddin 

Sialla menjadi sekretaris. Dalam rangka pembinaan pondok Pesantren, maka pada 



76 

 

Musyawarah Wilayah Muhammadiyah di Pare-pare menetapkan agar Pondok 

Materitrren Darul Arqam Muhammadiyah menjadi proyek Pengkaderan 

Muhammadiyah. Pada tanggal 25 Januari 1976 berlangsung serah terima 

Pesantren dari PCM Bontoala kepada PWM Sulawesi Selatan/Barat. Dalam 

perkembangannya, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Sulawesi 

Selatan telah mengalami 9 (sembilan) kali pergantian kepemimpinan yaitu  ; K.H. 

Abdul Jabbar Asysyiri tahun 1971 s/d 1987 (almarhum), K.H. Drs. Makmur Ali 

tahun 1987 s/d 1992 (almarhum), H. Iskandar Tompo tahun 1992 s/d 1993, K.H. 

Andi Bakri Kasim tahun 1993 s/d 1997 (Almarhum), K.H. Muchtar Waka, BA 

tahun 1997 s/d 2007, DR. K.H. Mustari Bosra, MA tahun 2007 s/d 2011, Majelis, 

Dikdasmen PWM Sulsel tahun 2011 s/d 2012, Drs. K.H. Baharuddin Pagim tahun 

2012 s/d 2016, Kiyai Mahlani S, S.Th.I.,MA tahun 2016 s/d 2020. KH. Ahmad 

Tawalla tahun 2020-2021. Tim Konsorsium tahun 2021-sekarang yakni Ketua Dr. 

Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si. Anggota, KH. Lukman Abd. Samad, Lc              

dan Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd. 

Ada beberapa konflik terkait pergantian pimpinan di Pondok Pesantren 

Gombara. Hal tersebut dianggap sebagai ukuran atau penilaian yang 

mengakibatkan Pesantren Gombara dianggap tidak moderat. Menurut Wakil 

Direktur Pondok Pesantren Gombara, pada waktu Abdul Jabbar Asysyiri 

menjabat sebagai direktur, beliau secara kharismatik mempengaruhi pesantren 

dengan paham Jamaah Tablig sehingga demi menjaga ideologi Muhammadiyah, 

maka dilakukanlah pendisiplinan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah pada 

waktu dengan mengganti beliau dengan K.H. Fattul Muin Dg.Magading. Pasca 
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pergantian itu juga, Gombara kemudian bertransformasi dari lembaga yang 

bersifat tradisional ke pesantren yang mulai mengadopsi sistem kurikulum 

modern hingga mengeluarkan ijazah sebagai bukti penyelesaian pendidkan.  

Pergantian kepemimpinan di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara adalah hal yang niscaya. Sejak K.H. Abdull Jabbarr Asysyiri hingga 

kasus pergantian Ustad H. Ahmad Tawalla, Gombara tetap konsisten berdiri 

sebagai amal usaha yang melakukan tugas utamanya sebagai wadah kaderisasi 

Muhammadiyah hingga sekarang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa prinsip-

prinsip moderasi tetap dijalankan dalam pergantian kepemimpinan. 

‘’Konflik dan pergantian kepemimpnan di Gombara tidak selalu harus dibaca 

sebagai indikator tidak moderat. Justru lewat pergantian itu, Muhammadiyah 

tetap memegang prinsip-prinsip moderasi dalam menyelesaikan masalah di 

internalnya,’’
74

 

 

Menurut Mustari Bosra, salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah 

Sulawesi Selatan yang juga pernah menjadi Direktur atau pimpinan di Gombara 

mengatakan bahwa apa yang dilakukanPesantren Gombara lewat Muhammadiyah 

bukanlah sesuatu yang tidak moderat, melainkan proses tersebut adalah salah satu 

cara atau mekanisme penyelesaian konflik berjenjang di tubuh Muhammadiyah. 

 

‘’Keputusan yang diambil memang tidak bisa menyenangkan semua 

pihak, tapi itulah cara yang Muhammadiyah lakukan untuk tetap menjaga 

kelangsungan dakwah Islam di Muhammadiyah hingga sekarang,’’
75
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Sejalan dengan pendapat Mustari Bosra, Hadi Saputra yang pernah menulis dan 

sebagai editor Buku Sejarah Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengatakan bahwa 

sepanjang konflik internal di Gombara, proses pembelajaran, transmisi 

pengetahuan ataupun dakwah keagamaan tidak terganggu.  

‘’Muhammadiyah (lewat Badan Pengawas Harian) punya mekanisme untuk 

menyelesaikan konflik berjenjang, pertama di level pesantren, sehingga disana 

ada semangat tabayyun dan menjaga kedamaian yang juga masuk dalam nilai-

nilai moderasi’’
76

 

 

Menurut Hadi, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Pustaka 

Muhammadiyah Sulsel ini, semua keputusan di Muhammadiyah diambil 

berdasarkan prinsip musyawarah dan kemaslahatan bersama. Sehingga keputusan-

keputusan yang ada mewakili  prinsip-prinsip yang adil dan egaliter serta 

bertujuan jangka panjang. 

 

"Keputusan dalam penyelesaian konflik di Pesantren adalah keputusan 

institusional. Dan keputusan ini tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi 

kesinambungan pesantren tetap terjaga. Saya kira itu yang penting"
77

 

 

Senada dengan pernyataan Hadi di atas, Mustari Bosra tidak menampik 

bahwa pernah ada pemecatan pimpinan dalam struktur kepemimpinan Gombara. 

Namun istilah tersebut hanya keluar dari lisan Kiyai Jalaluddin Amin. Keputusan 

itu diambil setelah mempertimbangkan masukan dan saran dari para pimpinan lain 

di Muhammadiyah. 

“Istilah memecat, kata beberapa orang di muhammadiyah, tidak pernah ada 

dalam keputusan Muhammadiyah. Istilah memecat hanya keluar secara lisan dari 

                                                      
76

 Wawancara dengan Hadi Saputra,  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel , Jumat 27 Januari 

2023 
77

 Ibid, h.81 



79 

 

Kiyai Jamaluddin Amin."
78

 

 

Hal yang perlu dipertegas dalam sejarah pergantian pimpinan di 

Muhammadiyah adalah Muhammadiyah selalu bertindak atas dasar Anggaran 

Dasar dan Rumah Tangga ADRT Organisasi. Mempertahankan manhaj 

Muhammadiyah dari pengaruh ideologi lain, tidak bisa dikatakan tidak moderat. 

Hal tersebut merupakan upaya 'pendisiplinan' ideologi dalam rumah 

Muhammadiyah. 

"Muhammadiyah konsisten berdiri di atas prinsip moderasi, meskipun yang 

keluar dari manhaj itu adalah pengurus Muhammadiyah sendiri. Dalam 

Muhammadiyah, tidak ada pertimbangan person, semata-mata adalah 

kelangsungan hidup persyarikatan"
79

 

 

Selama ini, Muhammadiyah telah banyak menjadi rumah ideologi dalam 

tubuh besar organisasi Muhammadiyah. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

Muhammadiyah sebuah organisasi lebih cenderung berideologi terbuka bagi 

banyak aliran. Ahmad Najib Burhani bahkan menyebutnya sebagai ciri organisasi 

modern yang tidak menutup diri pada perkembangan pemikiran di 

Muhammadiyah. Menanggapi hal tersebut, Muhammadiyah sadar bahwa penting 

untuk melakukan pendisiplinan ideologi dengan mekanisme atau cara tertentu 

agar khittah perjuangan bisa tetap bertahan tanpa ada riak kebencian. 

"Ada penegasan lain yang bisa menjadi landasan dan ukuran bahwa  

Muhammadiyah sampai sekarang masih tetap berpegang teguh pada kaidah-

kaidah moderasi. Kasim Mathar, contohnya, pernah menyebut bahwa 

Muhammadiyah ini adalah produsen dari lahirnya ormas-ormas sempalan seperti 
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Wahdah, Hidayatullah, atau Darul Istiqamah. Pak Kasim menyebut bahwa 

Muhammadiyah telah mengalami kemandekan berpikir".
80

 

Namun, pernyataan Prof Kasim tersebut juga bisa dibaca sebaliknya 

bahwa karena menjaga prinsip-prinsip moderasi, Muhammadiyah justru 

mempersilahkan kader-kadernya yang tidak lagi seideologi agar meninggalkan 

Muhammadiyah dan membuat rumah sendiri di luar Muhammadiyah. Sampai 

sekarang, Muhammadiyah masih menjalin hubungan dengan siapa saja demi 

kemajuan dan kebaikan bersama masyarakat Indonesia dan semesta. 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara telah banyak mengalai 

pergantian pimpinan. Hal tersebut juga mempengaruhi kebijakan dan sistem kerja 

di amal usaha Muhammadiyah tersebut. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi 

eksistensi Pesantren Gombara dalam mengibarkan bendera pengetahuan bagi 

pelajar dan masyarakat. Sekolah yang mempunyai jargon ‘Islam Kemajuan’ 

tersebut punya ciri khusus yang juga membedakannya dengan sekolah lain. 

Menurut Kahfi, salah satu alumni Gombara tahun 2012, keunggulan 

Gombara sejak dulu sebagai pesantren pencetak pemimpin,  khususnya dibidang 

pemerintahan. Tapi ada juga yang mencetak Ulama moderat yang tidak 

berpandangan ekskluf dan sempit.  

"Ada satu alumni yang saya tahu, dia lulusan Gombara dan kuliah di 

Prancis. Kita juga bisa menyebut Syamsi Ali yang kini menjadi imam 

masjid di Amerika. Ada Anis Matta dan beberapa tokoh lain".
81

 

 

Pesantren Gombara menjadikan leadership sebagai jualan dan 'doktrin' 
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pada setiap proses belajar di sana. Sejak dulu, hal tersebut dirawat dan dipesankan 

turun-temurun oleh para guru dan alumni. Oleh sebab itu, Gombara menjadi 

sekolah yang senantiasa mencetak alumni yang berkiprah di bidang politik dan 

kepemimpinan.  

"Beberapa alumni yang sudah sukses itu seperti Pak Anis Matta dan 

Syamsi Ali di Amerika. Artinya dari sisi kepemimpinan, Gombara sudah 

terkenal seperti itu"
82

 

Kedua, keunggulan Gombara juga dikenal dengan lembaga pendidikan yang Sains 

Oriented. Gombara selalu menunjukkan diri sebagai sekolah unggul dan modern 

sehingga pada setiap kegiatan belajar mengajar, orientasi saintifik seperti 

pengamatan dan penelitian yang paling terbaru selalu mereka update. 

“Gombara adalah sekolah yang kurikulumnya berorientasi mengikuti trend 

Sains".
83

 

Ketiga, keunggulan Gombara yang secara kolektif dilakukan dan menjadi 

tradisi hingga sekarang adalah tradisi mufradat atau menggunakan bahasa Inggris 

dan Arab sebagai pengantar bahasa sehari-hari. Tradisi ini masih berlangsung 

hingga sekarang. Penggunaan tradisi ini sebagai bentuk pembiasaan untuk 

meningkatkan skill atau kemampuan berbahasa Arab dan Inggris agar Gombara 

mampu bersaing dan berprestasi di luar Indonesia. 

"Digombara kebiasaan mufradat sudah dilakukan sejak dulu. Kalau 

ditanya apa keunggulannya Gombara, yaa mufradat. Saya juga terbantu 

sejak sekolah disana. Sebab belajar bahasa Arab dan Inggris lebih muda 

karena lingkungan yang sangat mendukung"
84
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Keunggulan lain dari Pesantren Gombara yakni terkiat sistem kurikulum 

yang digunakan. Sistem kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan itu berbeda dengan 

pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah SMA, MA, dan sederajat lainnya. 

Bapak Kamaruddin, S.Pd selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara yang juga sekaligus menjadi guru mata pelajaran 

bahasa arab menuturkan bahwa pelaksanaan pendidikan yang ada di Mts pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan itu 

berlangsung selama 24 jam. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran di 

kelas mulai pukul 07.0015.00, setelah itu mereka tetap akan menjalani proses 

pendidikan yang ada di Pesantren.  

“Pembelajaran di Mts pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Sulawesi-selatan itu berlangsung selama 24 jam. Peserta didik 

mengikuti proses pembelajaran di kelas mulai pukul 07.0015.00, setelah 

itu mereka tetap akan menjalani proses pendidikan yang ada di 

Pesantren.
85

 

 

Proses pendidikan yang berlangsung di Mts pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara dari pukul 05.00 pagi. Setiap peserta didik 

diwajibkan untuk bangun melaksanakan shalat shubuh di masjid secara 

berjamaah. Usai melaksanakan shalat shubuh secara berjamaah setiap peserta 

didik mengisi waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti 

membaca al-Quran, berzikir, kajian kitab, pengembangan bahasa dan lain-lain 

tergantung dari hari-hari yang sudah ditentukan.  
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Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut peserta didik akan siap-

siap untuk melakukan persiapan ke sekolah atau kelas masing-masing. Sebelum 

memasuki kelas, setiap harinya akan diadakan apel pagi guna untuk 

mendisiplinkan peserta didik agar nantinya tidak ada yang terlambat mengikuti 

pelajaran di kelas.  

“Setiap pagi hari sebelum masuk kelas kita akan mengadakan apel pagi. Apel 

pagi dimaksudkan untuk mendisiplinkan para santri agar mereka tidak terlambat 

masuk kelas dan tidak terlambat mengikuti pelajaran yang ada.
86

 

 

Proses pembelajaran yang terjadi di kelas dimulai dengan membaca doa 

kepada Allah swt. Setiap pendidik yang ada di Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara melakukan persiapan sebelum melakukan proses 

pembelajaran di kelas. Di mulai dengan penyiapan RPP, materi pembelajaran, 

media pembelajaran, alat pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas berlangsung mulai pukul 

07.15 – 15.00. Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Mts Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara menjadi interaktif. Para murid antusias menerima 

pelajaran yang ada.  

“Ada beberapa faktor yang menyebapkan proses pembelajaran di kelas menjadi 

efektif diantaranya pemilihan metode yang pas oleh pendidik serta adanya proses 

integrasi pengetahuan umum dan pengetahuan agama dalam penyampaian materi 

pelajaran. Pelajaran menjadi menyenangkan karena para guru yang mengajar 

materi pelajaran umum tidak terus menerus mengajarkan materi pelajaran umum 
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tapi mampu memadukan dengan pelajaran agama begitupun sebaliknya sehingga 

wawasan kita bisa berkembang.
87

 

 

Proses pembelajaran di kelas selesai pukul 15.00 dan setiap santri akan 

kembali melaksanakan shalat ashar secara berjamaah di masjid. Shalat 

berjamaah di masjid biasanya akan dipimpin langsung oleh kyai pondok. Setelah 

shalat ashar secara berjamaah para santri akan mengikuti kegiatan masing-

masing tergantung dari jadwal yang sudah ditentukan. Para santri Mts akan 

mengikuti beberapa kegiatan ektrakurikuler seperti pengembangan bahasa, 

hizbul wathan, tapak suci, main sepak bola,bola basket dan beberapa kegiatan 

lainnya. Tidak jarang akan terlihat beberapa santri mts yang mengisi waktu sore 

mereka dengan membaca buku pelajaran di depan asrama serta berdiskusi ringan 

dengan temannya.  

“Menjelang shalat magrib biasanya para santri Mts akan segera bergegas untuk 

bersiap-siap mengadakan apel sore yang dipimpin oleh santri Mts. Ini untuk 

mendisiplinkan semua santri sekaligus menjadikan para santri Mts terbiasa 

menjadi pemimpin dan terbiasa mengatur orang lain.
88

 

 

Santri Madrasah Tsanawiyah di ponpes Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara memiliki organisasi intra sekolah. Organisasi ini berbeda dengan 

organisasi intra di sekolah umum lainnya. Organisasi intra di ponpes Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara bernama IPM (Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah). Para pengurus IPM di pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara terdiri dari santri-santri Mts kelas X, XI, XII.  
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Organisasi IPM inilah yang membantu para guru dan pendidik di 

Pesantren untuk mengatur dan menjalankan aturan-aturan Pesantren. Apabila 

santri MTS melakukan kesalahan maka para pengurus IPM akan memberikan 

hukuman kepada mereka. Seperti hukuman untuk yang terlambat ke sekolah 

akan dihukum oleh bagian PIP (Pengembangan Ilmu Pengetahuan), untuk yang 

melanggar bahasa akan dihukum oleh bagian perkaderan, untuk yang melanggar 

peraturan seperti keluar Pesantren tanpa izin akan dihukum oleh bagian hikmah 

dan advokasi. Bentuk hukumannya pun beragam tergantung dari jenis 

pelanggaran yang dilakukan oleh santri, mulai dari menghafal kosa kata, 

membersihkan asrama dan pekarangan sekolah, dan dicukur rambutnya sampai 

botak untuk yang sudah melakukan pelangggaran berkali-kali.  

“Organisasi intra yang ada di Mts  Darul Arqam Muhammadiyah Gombara yaitu 

IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). IPM sangat jauh berbeda dengan OSIS. 

IPM tidak hanya sekedar menjadi pengurus pada jam formal sekolah pukul 07.00 

sampai dengan pukul 15.00 tapi IPM tetap bertugas menjadi pengurus selama 24 

jam. Ada lima bidang dalam IPM yang akan membantu ketua dalam menjalankan 

tugasnya diantaranya bidang pengkaderan, bidang kajian dakwah Islam, bidang 

pengembangan ilmu pengetahuan, bidang apresiasi seni,budaya, dan olahraga dan 

bidang hikmah dan advokasi ditambah sekertaris dan bendahara.
89

 

 

Adapun untuk pelanggar dari santri MA mereka akan di hukum langsung 

oleh Pembina dan wali asrama serta guru ponpes Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara.  

“IPM merupakan wadah bagi santri MA untuk mengembangkan semangat kerja 

sama, saling membantu, pemecahan masalah, tanggung jawab, dan jiwa  
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kepemimpinan. Dengan ber-IPM melatih kita untuk menjadi orang yang 

bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.
90

 

 

Setelah melaksanakan shalat magrib secara berjamah para santri akan 

makan malam bersama di ruang makan yang telah di sediakan. Aura 

kebersamaan dan kesederhanan nampak terlihat di ruang makan. Setelah para 

santri melaksanakan makan malam bersama santri pun bergegas menuju masjid 

untuk melaksanakan shalat isya secara berjamaah.  

“Selepas shalat isya para santri akan mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal 

masing-masing. Ada yang mengikuti kajian kitab bersama kyai di mesjid ada 

juga yang mengikuti kegiatan muhadharoh belajar bersama di asrama atau 

sekolah untuk mengulang pelajaran yang telah diterima atau membahas pelajaran 

yang akan diterimanya besok.
91

 

Kegiatan seharian akan ditutup dengan acara apel malam yang kembali 

akan dipimpin oleh santri. Apel malam ini bertujuan untuk memantau serta 

mengevaluasi kegiatan harian yang telah di lakukan. Santri MA akan mengabsen 

semua santri mulai dari kelas VII-X untuk menghindari santri yang kabur atau 

keluar dari Pesantren tanpa izin. Pada apel ini juga akan dilihat para santri-santri 

yang telah melanggar seharian.  

“Lingkungan ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, para pengurus 

IPM biasanya akan memasang pengurus yang akan memantau dan mencatat 

nama-nama santri yang melakukan pelanggaran bahasa, ibadah dan pelanggaran 

pelanggaran lainnya.
92
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Keseharian para santri di Gombara memungkinkan hadirnya paham keagamaan 

dan pengetahuan yang moderat. Hal tersebut membuat Pesantren Gombara masih menjadi 

sekolah dengan tingkat literasi moderasi keagamaan yang bertahan sampai sekarang. 

 

B. Materi Dakwah Islam Moderat 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara berpandangan 

Islam Berkemajuan yang secara implisit juga mengadopsi ajaran Islam 

pertengahan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai gerakan sosial dan program 

pendidikan yang berorientasi kemaslahatan ummat dan masyarakat Indonesia 

yang plural atau berbeda-beda, baik keyakinan, suku, budaya, ataupun etnis. 

Pada perkembangan selanjutnya, semua lembaga pendidikan 

Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin ikut menciptakan pendidikan dan 

dakwah keislaman yang damai, cinta kasih, dan keadilan sebagai aktualisasi nilai-

nilai kebangsaan dan moderasi. Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara menjadi salah satu pondok Pesantren atau amal usaha Muhammdiyah 

dibidang pendidikan yang mengusahan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan. 

Beberapa materi-materi dakwah moderat yang diimplementasikan seperti ; 

1. Islam menganjurkan cinta kasih dan menjaga perdamaian 

Moderasi dalam beragam bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antar 

umat beragama demi terciptanya kedamaian. Menurut kepala sekolah Pesantren 

Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, dakwah dengan damai dan cinta kasih 

itu selalu harus ditanamkan kepada semua siswa atau santri. Dakwah damai dan 
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cinta kasih ini sesuai dengan sifat Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang. Dengan materi dakwah yang damai dan cinta kasih ini akan membuat 

umat Islam lebih rukun dan damai serta nyaman dalam menjalankan ibadahnya. 

Sebaliknya, materi dakwah dakwah yang mengandung ujaran kebencian, 

kekerasan justru akan membuat perpecahan dan membuat masyarakat antipati 

pada agama.  

“Kami selalu menanamkan nilai moderasi kepada siswa/siswi dengan 

menekankan bahwa agama Islam itu melarang penyebaran dakwahnya dengan 

cara-cara kekerasan. Agama Islam tidak membenarkan kekerasan, baik fisik 

maupun psikis. Hal itu, misalnya sesuai dengan QS Al-Nahl yang menekankan 

sikap bijak dalam berdakwah”.
93

 

 

Para guru di Pesantren Gombara mengaku mengutamakan memberikan 

teladan kepada siswa disamping pendidikan yang teoritik. Pemberian teladan yang 

mengusung dakwah damai dan cinta kasih ini diharapkan memberikan kesadaran 

kepada para santri untuk senantiasa mencintai kebersamaan dan persodaraan. Hal 

tersebut sejalan dengan prinsip moderasi yang juga mengedepankan cinta kasih 

dan kasing sayang antar pemeluk agama. 

“Tutur kata yang santun dan sopan senantiasa kami anjurkan bagi para santri di 

Pondok Pesantren. Bagi kami komunikasi yang santun akan menciptakan 

kerukunan antara mereka dalam kehidupan sehari-hari”.
94

 

Menjaga komunikasi diantara para santri dengan menghindarkan diri dari 

berkata jelek, ujaran kebencian dan sumpah serapah sembarangan adalah materi 
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dakwah yang senantiasa dianjurkan dan diajarkan oleh para pengasuh dan guru di 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara Kota Makassar. 

2. Kebebasan menjalankan keyakinan masing-masing 

Para pengasuh dan guru di Pesantren Gombara tidak mengajarkan kepada 

para santri membenci umat agama lain, apalagi sampai memaki mereka dengan 

kata-kata tidak pantas dan kotor. Hal tersebut akan memicu konflik dan putusnya 

persodaraan antar warga yang bisa jadi menyulut kekerasan.  

“Penghargaan selalu kami utamakan dan ulang-ulang kalau bicara keyakinan 

beragama. Biasanya kami sampaikan pada saat materi agama atau kultum di 

masjid.
95

 

Surah al-An`ām ayat 108 menegaskan sikap Islam yang membenci 

tindakan memaki tuhan agama lain apalagi memaki/mengkafirkan orang lain. 

Dalam isi Piagam Madinah, misalnya yang terkait dengan larangan memaki 

sesembahan orang lain tersebut berbunyi:  

“Orang Islam, Yahudi dan warga Madinah yang lain, bebas memeluk agama dan 

keyakinan mereka masing-masing. Mereka dijamin kebebasannya dalam 

menjalankan ibadah.
96

 

Tidak seorangpun dibenarkan mencampuri urusan agama orang lain. Jadi 

sepeti diungkapkan dalam Piagam Madinah, ini tampak sekali bahwa kesatuan 

masyarakat merupakan sesuatu yang sangat prinsip bagi nabi. Nabi Muhammad 
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SAW membangun kota Madinah atas kerjasama warganya yang memiliki 

beragam keyakinan. 

“Kami senantiasa menekankan penghargaan terhadap keyakinan dan pemikiran 

para santri. Tugas kami memastikan mereka tidak memiliki pemikiran yang 

mengarah pada fundamentalisme atau radikalisme agama. Jika itu berhasil, itu 

sudah cukup bagi mereka untuk berdakwah’’
97

 

Para guru di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara senantiasa 

bermateri kepada para santri untuk menghargai keyakinan orang lain, 

mengutamakan akhlak terpuji dan ikatan persaudaraan serta kemanusiaan agar 

tercipta persatuan dan kesatuan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Hal itu mereka tekankan pada saat pengajaran pelajaran agama di kelas ataupun 

pada saat kultum di masjid. 

3. Tidak memaksakan kehendak dalam berbicara, berdikusi atau berkomunikasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang dirangkum peneliti pada sesi 

wawancara, beberapa siswa juga berkeyakinan bahwa tidak memaksakan 

kehendak dalam berbicara, berdikusi atau berkomunikasi sebagai keutamaan 

dalam kehidupan beragama. Materi dakwah ini misalnya tercermin dari Risaldi, 

salah santri di Gombara sebagai berikut ;  

“Menurut saya, moderat itu seperti tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. 

Beragama itu tidak boleh  memaksakan kebenaran kepada orang lain.
98 
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Pada kesempatan lain, mereka banyak bermateri dan berkeyakinan bahwa 

tidak mengganggu teman yang sedang beribadah dengan cara tidak membuat 

keributan, tidak mengejek cara beribadah agama orang lain dan saling membantu 

satu sama lain dalam kesusahan sudah merupakan sikap moderasi. 

“Membantu teman dan tidak berselisih paham juga termasuk moderat kan. Tidak 

membuat keributan dikelas dan tidak saling menjelekkan juga’’
99

 

 

Menjaga hak teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ajaran 

agamanya serta menunjukkan sikap sangat peduli dalam menjaga hak teman yang 

berbeda agama juga selalu diselipkan dalam ceramah mereka. Pada tahap ini, 

siswa telah mengerti apa yang dimaksud dengan sikap moderasi antar umat 

beragama yakni mengahargai dan menghormati satu sama lain dengan 

membangun sikap keterbukaan dan proses komunikasi yang intens. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Daryanto dan Darmiatun (2013), menyatakan bahwa moderasi 

adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap dan tidakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
100

 

Nilai moderasi merupakan tindakan atau aksi menjaga kerukunan dan 

perdamaian. Hal demikian bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. 

Menjaga diri pada sikap tenang, sabar, serta ikut menjaga lingkungan tetap 

kondusif sudah mencerminkan nilai moderasi. 
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4. Keterbukaan, Menjaga persaudaraan, dan Ukhuwah Islamiyah 

Pesantren Gombara menjadi lokus dan model Pesantren Muhammadiyah 

yang moderat dan punya banyak lulusan di luar negeri hingga kerjasama 

organisatoris pernah dibangun dalam mendukung iklim moderasi diantara para 

siswa. Beberapa diantaranya menerima delegasi kunjungan pemuda Muslim 

Australia dalam program Austarlian-Indonesian Muslim Exchage Program atau 

disingkat AIMEP pada tahun 2019. 

“Kami pernah menerima kunjungan delegasi Pemuda Muslim Australia. Mereka 

datang untuk melihat kegiatan kami di Pesantren seperti proses belajar dan kegiatan 

ekstra sekolah’’
101

.  

 

Kegiatan ini merupakan kegiatan musiman setiap menjajaki kerjasama 

dengan perwakilan pemerintah Australia di Makassar. Para delegasi banyak 

belajar dan berdiskusi khususnya tentang materi-materi dakwah dan kehidupan 

didunia Pesantren. 

“Ketika para delegasi dari Australia datang, mereka sangat menyukai keragaman 

budaya dan etnis hingga bisa menciptakan suasana rukun dan aman. Agama atau 

keyakinan tidak boleh menjadi ukuran dalam membangun kerjasama apalagi 

sampai memutus persodaraan. Hal itu kami sampaikan ketika mereka berkunjung 

ke Pesantren Gombara tahun 2019 silam.’’
102

 

 

Poin penting dari kegiatan itu adalah bagaimana para santri mendapat 

materi persodaraan dan penghargaan dari para delegasi pemuda dari Australia, 

demikian juga para santri bisa menunjukkan bahwa kecintaan kepada budaya dan 
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perbedaan keyakinan menjadi modal penting dalam menjunjung tinggi persatuan 

di Indonesia. Dalam Islam, kita juga selalu dituntut untuk menjaga ukhuwah 

Islamiyah yang bisa ditafsirkan juga sebagai menjaga persodaraan antar muslim 

dan juga umat manusia. 

5. Kerjasama dan Saling menghargai 

Siswa di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara rutin 

mengikuti pengkaderan atau kederisasi diorganisasi Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah.  

“Setiap ramadhan, kami ikut dan melaksanakan training perekrutan kader Ikatan 

Pelajar Mummadiyah. Disana diajarkan tentang ideologi Muhammadiyah berupa 

Islam Berkemajuan serta ilmu ilmu lain’’
103

.  

 

Kegiatan ini juga banyak memuat materi materi-materi moderasi dalam 

kehidupan sehari-hari seperti bekerjasama dan saling  tolong menolong. 

Bekerjasama adalah pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang 

atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan.  

“Biasanya dilingkungan pelatihan, peserta sering melakukan hal-hal sederhana 

sebagai contoh bekerjasama seperti membersihkan kelas setelah materi dan juga 

gotong royong dilingkungan lokasi pelatihan dengan saling membantu agar 

pekerjaan tersebut cepat selesai.
104

 

 

Untuk memperkuat data kuesioner atau angket, peneliti melakukan 

wawancara kepada siswa kelas VII yang menjadi sampel, berdasarkan hasil pada 
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indikator ini yaitu para siswa yang menjadi peserta pada pelatihan kader taruna 

melati diarahkan untuk saling membantu dan  bekerjasama dalam membersihkan 

ruang pelatihan serta fasilitator juga terkadang ikut serta dalam membantu dan 

mengontrol peserta menjalankan tugas piketnya.  

Kerjasama dalam  melibatkan  semua unsur peserta, fasilitator dan 

pembina termasuk kategori sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Miftahul Huda (2015) menjelaskan bahwa ketika siswa bekerjasama untuk 

menyelesaikan suatu tugas kelompok, mereka memberikan dorongan, anjuran, 

dan informasi pada teman sekelompoknya yang membutuhkan bantuan.
105

 Dalam 

pelatihan, para peserta juga mampu sebuah sikap menghargai perbedaan atau 

pluralitas. Berbeda pendapat menjadi sesuatu yang sangat wajar dan diutamakan 

demi terciptanya iklim saling mengharagai diantara mereka.  

Lingkungan pelatihan, menurut para santri yang terlibat pelatihan, didesain 

sedemikian rupa untuk melatih peserta agar dapat memassifkan materi materi 

moderat dimana peserta saling bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain, 

seperti mencari teman atau bersahabat dengan peserta lain disekolah.  

“Biasanya pelatihan mengambuil waktu libur atau ramadhan agar para satri bisa 

dengan leluasa mengikuti pelatihan/pengkaderan tanpa terbebani kegiatan 

sekolah.
106

 

Pada saat pelatihan, biasanya terjadi dialog dan perbedaan pendapat 

diantara para peserta. Namun mereka justru melihatnya sebagai keunikan dalam 

kehidupan, sekalipun mereka berbeda pendapat, mereka memahami arti penting 

dari perbedanan itu sebagai sikap moderasi. Banyaknya konflik yang terjadi dunia 
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pendidikan saat ini disebabkan karena rendahnya rasa moderasi anak terhadap 

orang lain. Untuk itu pelatihan ini bisa menanamkan materi-materi dakwah yang 

moderat pada diri setiap individu agar mengetahui perbedaan itu bukan untuk 

menjauhkan atau menghancurkan bangsa tetapi sebagai pemersatu bangsa. Seperti 

pendapat Elfindri (2017)  

“Orang yang bersahabat/komunikatif adalah orang yang mudah bergaul dengan 

orang lain dan biasanya selain mampu menyampaikan, juga mampu 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain untuk kemudian direspon 

dengan cara yang tepat.’’
107

 

 

Prinsip seperti Islam Berkemajuan, Tawasuth i’tidal (Keseimbangan-

keadilan), tassammuh (toleran), tawazun (moderat), dan amar ma’ruf nahi munkar 

menjadi substansi dalam pengkaderan yang mereka lakukan. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam materi pelatihan ini menjadikan para siswa bisa menangkal 

paham radikalisme agama, khususnya dalam wilayah masyarakat Pesantren saat 

ini. 

Upaya internalisasi materi moderasi beragama di Pondok Pesantren Gombara 

juga dilakukan dengan langkah modernisasi pesantren yang dilakukan pihak 

pemerintah melalui Kementerian Agama. Pihak Pesantren melakukan upaya 

internalisasi materi moderasi kedalam mata pelajaran, bukan berarti 

menghilangkan ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kental akan 

pengajaran Islam. Melainkan, mengupayakan agar proses pelaksanaan pendidikan 

di pesantren dapat seiring dan sejalan dengan pandangan bangsa sebagai sebuah 
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negara. Hal ini tidak lain dan tidak bukan agar para santri tetap dapat mengakses 

dan merasakan sebagai bagian dari masyarakat multikultural di Indonesia yang 

disatukan dalam kebhinekaan. 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara menginternalisasi 

dan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum pembelajaran yang 

dikenal dengan Kurikulum Muhammadiyah atau Ismuba. Hal tersebut bisa 

ditelusuri secara tersurat dalam beberapa materi pembelajaran. 

1. Komitmen kebangsaan 

Pondok pesantren Gombara memuat mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Indikator ini sangat penting untuk melihat sejauh mana cara 

pandang, sikap, serta praktik beragama berdampak pada kesetiaan terhadap 

konsensus dasar kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan ini teraktualisasi pada 

materi sejarah Islam di Indonesia, Sejarah kemerdekaan hingga terbentuknya 

negara kesatuan republik Indonesia. Dalam kurikulum Ismubah juga ditetapkan 

bahwa pelajaran sejarah Indonesia penting untuk memupuk rasa patriotisme dan 

kecintaan kepada bangsa dan negara.  

Menurut Zulfan, materi tentang komitmen kebangsaan itu ada dalam mata 

pelajaran sejarah dan pendidikan Pancasila ; 

“Kami belajar sejarah dan pendidikan pancasila. Kalau sejarah itu lebih spesifik 

tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga peran Islam dan 

Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
108

 

 

Menurut Kahfi, Alumni Pesantren Gombara tahun 2012, mengatakan 
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bahwa para santri belajar tentang sejarah kemerdekaan dalam kaitannya dengan 

proses masuknya Islam di Indonesia.  

“Di Gombara belajar pendidikan pancasila jadi mata pelajar wajib. Bahkan 

pernah diadakan lomba menghafal  Undang Undang pada kegiatan libur semester 

tingkat pesantren Gombara. Saya pernah jadi panitia Porseni tingkat Pesantren 

kak. Kami biasanya rapat dan bermusyawarah tentang penentuan kategori lomba 

yang akan dilombakan.
109

 

 

Perlu dicatat bahwa Gombara dalam proses perjalanannya, pernah 

beberapakali mengalami tantangan terkait komitmen kebangsaan. Salah satu guru 

dalam pesantren yang berhaluan Hisbut Tahrir selalu mengajarkan dan 

menanamkan ideologi khilafah. Para santri diajak juga dalam beberapa kegiatan 

atau pengajian. Hal tersebut membuat Gombara harus bekerja keras dalam 

menegakkan komitmen kebangsaam. 

“Ada juga guru yang setiap selesai belajar, dia selalu menambahkan materi lain 

terkait negara Islam. Para santri juga diajak datang keacara dan pengajian 

mereka. Kalau tidak salah, namanya itu Ustadz Hairuddun. Dia guru Fisika. Tapi 

sekarang sudah dikeluarkan.
110

 

 

 Berdasarkan penuturan diatas, pesantren sebagai amal usaha Muhammadiyah 

juga mengadopsi nilai-nilai kebangsaan sebagai sumber nilai pembentukan 

karakter para santri. Apa yang diharapkan muncul adalah bagaimana seorang 

santri bisa mempertahankan keyakinan yang benar sesuai pancasila dan ajaran 

Islam dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Selain itu, bersikap rukun dan 

kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban 

                                                      
109

 Wawancara dengan Kahfi, Alumni Pesantren Darul Arqam Gombara tahun 2012 
110

 Wawancara dengan Muslimin. Siswa kelas 3 SMA Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. Minggu 5 Februari 2023. 



98 

 

Islam pada masa modern juga menjadi ukuran penting dalam kurikulum di 

Pesantren Gombara. 

2. Toleransi 

Toleransi berasal dari kata tolerate dalam bahasa Inggris yang berarti 

memperkenankan atau sabar dengan tanpa protes terhadap perilaku 

orang/kelompok lain. Toleransi berarti saling menghormati, melindungi dan kerja 

sama dengan yang lain. 

“Sikap toleransi ini ditekankan dalam kurikulum Islam Muhammadiyah atau 

disingkat ISMUBAH.”
111

 

 Ada empat kompetensi penting yang harus dimiliki para santri dalam 

proses belajar mengajar di Pesantren Gombara sebagai berikut ; 

Kompetensi Inti atau Sikap spritual yakni siswa menghayati dan 

mengamalkan ajaran Agama Islam. Sikap sosial ditunjukkan dengan, perilaku 

jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif, dan pro aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan. 

“Kalau dalam berinteraksi, santri dianjurkan secara efektif dan peduli pada  

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia.
112

 

Pada kompetensi pengetahuan, kurikulum Ismubah juga menekankan 

tentang bagaimana santri bisa  memahami, menerapkan dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

                                                      
111

 Wawancara dengan Muslimin. Siswa kelas 3 SMA Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. Minggu 5 Februari 2023 
112

 Wawancara dengan Qoid, Alumni Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara 2018. 

Minggu 5 Februari 2023. 

 



99 

 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian. 

“Salah satu keunggulan Gombara itu adalah trend sains. Jadi Gombara 

menerapkan pengetahuan prosedural-teknis pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minat para santri.
113

 

Pesantren Gombara menanamkan prinsip toleransi lewat pendalaman materi 

pelajaran sekolah. Lewat wawasan kebangsaan, kemanusiaan, dan peradaban, 

Gombara mengartikulasikan toleransi sebagai sesuatu yang final. Dalam 

kurikulum Ismubah juga ditekankan kompetensi dasar bagi santri bahwa para 

santri wajib menghayati ajaran Islam tentang toleransi, kerukunan, dan 

menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Hal ini terlihat dari materi yang 

diberikan seperti menganalisis makna Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. Al- 

Maidah/5 yang memuat tentang orang-orang yang membuat kerusakan di muka 

bumi.  

Pihak pimpinan  dan guru di Pesantren Gombara menyajikan dan 

menunjukkan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Q.S. 

Yunus/10: 40-41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Q.S. al- 

Maidah/5: 32. Menghindari tindak kekerasan dilakukan verbal maupun nonverbal. 

 

3. Anti-kekerasan 

Kekerasan dalam konteks moderasi dipahami sebagai suatu ideologi atau 

paham yang ingin merubah susunan sosial atau politik dengan cara 
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kekerasan/ekstrem atas nama agama. 

Muhammadiyah dan pesantren dalam hal ini mulai meminimalisir persoalan 

kekerasan di dunia pendidikan dengan lebih soft dan edukatif. Hal itu tercermin 

misalnya dengan memberi hukuman-hukuman edukatif bagi santri seperti 

hukuman ceramah dan menghafal ayat Al quran dan hadist, dibandingkan 

hukuman fisik yang tidak bermanfaat sama sekali bagi santri. Namun, meskipun 

secara teks dan aturan pelarangan terhadap budaya kekerasa, tetap saja dilakukan 

dan menjadi subur di pesantren. 

“Hampir semua pesantren, termasuk Pesantren Gombara, budaya kekerasan hadir 

dan mengakar. Selama bersekolah, kekerasan itu dilakukan di depan umum dan 

sembunyi-sembunyi. Kalau di depan umum itu biasanya siswa dipukul pakai 

sejadah, sapu, atau dicubit. Yang bertugas melaksanakan hukuman itu pengurus 

IPM kelas 2 SMA. Jadi mereka yang bertanggungjawab dalam memberikan 

hukuman.”
114

 

 

Menurut Muslimin, praktik kekerasan memang susah untuk dihilangkan. 

Jika tidak lewat cara-cara struktural, maka praktik kekerasan itu hadir lewat 

kultural yakni dendam para person atau pribadi santri yang mereka lakukan secara 

sembunyi-sembuyi. 

“Kekerasan di pesantren itu sudah bukan rahasia umum kak. Hampir semua 

pesantren kayaknya ada budaya kekerasan. Tapi saya tidak tahu sekarang, apakah 

masih berlanjut atau sudah diputus ”
115

 

 

“Kalau upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memutus rantai 

kekerasan itu hampir tidak ada. Pihak sekolah hanya melakukan upaya-upaya 
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normatif saja, misalnya memanggil pelaku dan korban, memberi surat peringatan, 

atau membubarkan kepengurusan IPM dipesantren tersebut. ”
116

 

 

Pihak pesantren juga hanya melakukan solusi seadanya. Para pimpinan 

dan guru seakan kehabisan akal dalam menyelesaikan budaya kekerasan di 

pesantren. Setiap ada laporan kasus kekerasan, mereka hanya melakukan upaya 

normatif seperti memanggil pelaku dan korban ataupun memberi surat teguran 

kepada pelaku. Tidak ada upaya serius seperti memotong budaya kekerasan 

tersebut ataupu  bekerjasama dengan psikolog dalam memberikan sosialisasi 

ataupun aturan yang ketat. 

 

“Kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi pemukulan atau kekerasan di depan 

umum kak. Tapi tidak tahu yang sembunyi-sembunyi. Sebab pemukulan itu 

biasanya atas dasar motif dendam dan senioritas. Hal itu juga diproses atau 

ditindaki kalau ada laporan dari korban.”
117

 

 

4. Akomodatif terhadap budaya lokal 

Praktik beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan 

untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan 

yang mengakomodasi budaya lokal dan tradisi. Di Pondok Pesantren Gombara, 

hal tersebut kurang diperlihatkan. 

“Kami tidak belajar seni budaya kak. Secara akademik, sekolah tidak 

mengakomodir kebudayaan daerah. Hanya saja, pihak pengurus IPM dan Alumni 

terus berusaha memperkenalkan dan mengajarkan kesenian daerah seperti Tari 
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Empat Etnis bagi para santri.”
118

 

 

Pada Karnaval Budaya atau Pentas Budaya, misalnya, yang digelar 

bersamaan dengan kegiatan akhir semester para santri, menampilkan penggunaan 

baju adat Makassar yakni baju bodo, baju adat Tana Toraja dan beberapa pakaian 

adat yang menjadi ciri atau simbol beberapa daerah di Sulawesi Selatan.  

“Kami bikin lomba. Tapi lomba yang umum seperti cerdas cermat, ceramah, 

binaraga, puisi, dan lomba menyanyi. Hal tersebut sebagai upaya dalam 

mendekatkan santri pada kegiatan seni dan budaya.
119

 

 

Kegiatan kesenian dan kebudayaan, meskipun sederhana, akan menyaring 

masuknya paham-paham asing atau ekslusif dalam lingkungan pesantren. Dengan 

lomba-lomba yang bernuangsa seni dan budaya, pemikiran santri akan fleksibel 

atau tidak kaku dalam hidup beragama. Hal tersebut sesuai dengan tujuan 

mmoderasi beragama yakni menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan 

penuh dengan penghargaan pada budaya lokal atau kesenian. Meskipun harus 

dicatat bahwa, Pesantren Gombara tidak pernah bersentuhan langsung dengan 

praktik budaya seperti barazanji atau maudu’ lompoa dalam mata pelajaran, tetapi 

pihak pesantren juga tidak pernah secara tegas melarang ataupun 

mengharamkannya. 
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C. Metode Dakwah Moderat 

 

Penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara 

yang melibatkan pimpinan, pengasuh, guru hingga santriawan dan santriwati 

menggambarkan metode dakwah yang berpegang pada prinsip moderat. Metode 

dakwah dan materi dakwah yang ditampilkan ada yang secara langsung dan tidak 

langsung menggambarkan ciri moderasi dalam keyakinan beragama atau berislam. 

Hal tersebut nampak pada hasil wawancara yang akan peneliti jabarkan berikut ini  

1. Metode Persuasif 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara menggunakan metode 

persuasif dalam kegiatan dakwah. Hal ini dianggap l ebih efisien dan komunikatif 

digunakan dalam lingkungan Pesantren. 

“Kami biasanya lebih mengutamakan dialog dan komunikasi ketika memberi 

ceramah agama kepada siswa ataupun masyarakat dalam Pesantren. Kegiatan itu 

biasanya dalam bentuk tanya jawab seputar masalah keagamaan,’’
120

 

Dakwah komunikatif yang digunakan oleh para pengasuh di Pesantren 

dianggap lebih relevan dengan semangat Islam yang menekankan perubahan 

secara damai, gradual, dan evolutif. Lebih lanjut, pendekatan persuasif 

menekankan pentingnya kearifan dalam memahami keunikan Islam radikal 

sebagai sasaran dakwah (mad’u) sehingga mereka akan sukarela melakukan 

perubahan, baik dalam hal kepercayaan, sikap, maupun perilakuknya
121

.  
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“Kami tetap melihat kebutuhan dan kondisi sosial serta aspek psikologis para 

siswa dan masyarakat. Saat ini, pendekatan dengan dialog dan sesekali ceramah 

satu arah itu masih efektif kami lakukan,’’
122

 

Pihak pengasuh ataupun guru sangat mempertimbangkan kondisi siswa 

dalam menerima materi dakwah, serta kemampuan dan pengalaman serta 

pengatahuan mereka. Pada tahap ini, para guru bisa memetakan materi yang akan 

diberikan. Hal ini sekaligus memungkinkan terjadinya interaksi dan dialog yang 

lebih sehat dan dialogis antara guru dan murid. 

 Sedangkan pendekatan dialogis menekankan sikap akomodatif dalam 

perilaku sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan mad’u sehingga tercipta 

relevansi antara cita ideal dakwah dengan re alitas sosi al.
123

 

Jamhari dan Jajang Jahroni dalam buku Sosiologi Dakwah Usman Jasad 

menyebut bahwa arus radikalisme Islam dapat dibendung dengan memaksimalkan 

peran Nahdhat Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam 

terbesar di tanah air sehingga dapat memainkan peranan penting dalam mewarnai 

dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia. Karena itu, NU dan 

Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan Islam moderat harus terus 

melakukan revitalisasi gerakan dakwahnya dalam menyuarakan nilai-nilai 

keislaman yang inklusif.
124

 

2. Metode Ceramah  
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Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara rutin memberikan 

kultum pada setiap selesai salat wajib, salah satunya salat subuh berjamaah. Para 

guru menganggap waktu subuh adalah waktu paling tepat untuk memberikan 

siraman rohani dan nasihat dakwah yang lebih spiritual hingga menyentuh hati 

menggunakan metode ceramah satu arah ;  

“Kami selalu memberikan kultum dan nasehat ba’da subuh. Paling bagus untuk 

mereka menyerap materi dan nasehat hingga membuat hati mereka tentram.’’
125

 

Strategi ini dalam kajian dakwah semacam strategi atau metode ceramah 

yakni dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan 

bathin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan, 

memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang memuaskan 

merupakan metode yang dikembangkan dalam strategi ini.  

“Strategi ini sesuai untuk untuk para siswa khususnya bagi siswa yang punya 

pengalaman yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum 

perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, para muallaf (imannya lemah), 

orang-orang miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. 
126

 

Strategi ceramah satu arah ini diterapkan juga oleh Nabi SAW saat 

menghadapi kaum musyrik Mekah. Tidak sedikit ayat-ayat makkiyah (ayat yang 

diturunkan ketika Nabi di Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah) 

yang menekankan aspek kemanusiaan (humanisme), semacam kebersamaan, 
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perhatian kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim, dan 

sebagainya.
127

  

Pendekatan metode ini ternyata cukup tepat dan sesuai di Pesantren 

Gombara. Para guru bisa dengan leluasa menyentuh pikiran dan hati para santri 

yang notabe berlatar  sosial budaya ataupun kondisi psikologis yang berbeda, 

salah satunya siswa-siswa yang punya persoalan keluarga atau dimasyarakat 

tempat mereka tinggal. Seperti yang dilakukan oleh rasulullah sendiri, hampir 

semua para pengikut Nabi SAW diawal penyebaran agama Islam berasal dari 

kaum lemah dan dilemahkan. Pendekatan dakwah yang sangat humanis ini 

membuat mereka merasa dihargai, dihormati, dan dimuliakan oleh ajaran Islam. 

3. Metode Rasional (al-manhaj al-aqlī)  

Pelatihan kader taruna melati I atau PKTMN I rutin dilaksanakan oleh 

pengurus ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Pesantren Gombara. 

IPM adalah salah satu ortom di Muhammadiyah yang fokus bergerak dibidang 

dakwah bagi para remaja atau pelajar. Salah satu yang mereka tekankan adalah 

dakwah dengan metode rasional. 

“Para siswa di Gombara wajib ikut pengkaderan IPM. Kegiatan itu memberikan 

materi berupa dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek 

akal pikiran. Jadi siswa diajak untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil 

pelajaran. Penggunaan hukum logika, diskusi, atau penampilan contoh dan bukti 

sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional’’.
128
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Al-Qur’an juga mendorong penggunaan strategi rasional dengan beberapa 

terminologi antara lain: tafakkur, tadzakkur, nazhar, ta’ammul, i’tibar, tadabbur, 

dan istibshar. 
129

 

Tafakkur adalah menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan 

memikirkannya; tadzakkur merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara 

setelah dilupakan; nazhar ialah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada 

obyek yang sedang diperhatikan; ta’ammul berarti mengulang-ulang pemikiran 

hingga menemukan kebenaran dalam hatinya; i’tibar bermakna perpindahan dari 

pengetahuan yang sedang dipikirkan menuju pengetahuan yang lain; tadabbur 

adalah suatu usaha memikirkan akibat-akibat setiap masalah; istibshar ialah 

mengungkap sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkannya kepada 

pandangan hati.  

“Pada setiap pelatihan atau pengkaderan, para santri yang menjadi peserta 

pelatihan diajak untuk memikirkan ciptaan tuhan menggunakan metode 

rasional. Hal tersebut misalnya dengan materi logika dan berpikir kiritis.
130

 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa para guru atau pengasuh menggunakan 

metode rasional sebagai langkah trategis dalam dakwah. Hal tersebut sejalan 

dengan prinsip moderasi yang mengedepankan pemikiran kritis dan menganalisis 

terkait ciptaan Tuhan dan alam semesta. 

4. Metode Indrawi (al-manhaj al-hissy)  
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Strategi ini juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau strategi 

ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah 

yang berorientasi pada pancaindra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan 

percobaan. Di antara metode yang di himpun oleh strategi ini adalah praktik 

keagamaan, keteladanan, dan pentas drama. 

“Ada kegiatan pentas drama. Dilakukan setiap tahun sebagai rangkaian 

acara/kegiatan penamatan santri kelas XII. Drama yang mereka tampilkan biasanya 

tentang cerita kehidupan para santri ataupun dongeng yang terkenal dibuku 

cerita.
131

 

Para pengasuh dan guru di Pesantren Gombara tidak melarang kegiatan 

pentas drama seperti diatas, bahkan mereka mensupport dan mendukungnya 

sebagai ajang kreativitas para santri dalam berkesenian. Hal tersebut sekaligus 

sebagai usaha mereka mencintai kebudayaan ataupun kesenian.  Dahulu, Nabi 

SAW mempraktekkan Islam sebagai perwujudan strategi inderawi yang 

disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat dapat menyaksikan mukjizat Nabi 

SAW secara langsung, seperti terbelahnya rembulan, bahkan menyaksikan 

Malaikat Jibril dalam bentuk manusia.
132

 Nabi dalam penggunaan metode ini 

paham bahwa ada sahabat atau kaum muslim  yang hanya bisa percaya dengan 

risalah dakwah hanya dengan melihat mukjizat-mukjizat dengan mata kepala 

mereka sendiri. Nampaknya, nabi pada waktu itu sangat mengerti perbedaan 

kapasitas intelektual dari masing-masing sahabat ataupun mad’u nya. 
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Para pengasuh dan guru di Pondok Pesantren Gombara menggunakan 

beberapa metode dakwah di atas dalam kegiatan atau proses belajar mengajar. 

Penggunaan metode tersebut memungkinkan para santri tidak terjebak pada 

paham yang menjurus kepada keyakinan atau pemahaman agama yang 

fundamentalis hingga berujung radikal. Penggunaan metode persuasif hingga 

strategi indrawi yang mengedepankan analisis rasional kritis ataupun ilmiah, 

mampu menempatkan dan membangun pemahaman santri yang moderat dan 

menghargai perbedaan dan keyakinan orang lain. Hal tersebut sekaligus mampu 

menciptakan perdamaian dan kasih sayang diantara mereka sehingga membuat 

kehidupan Pesantren lebih kondusif dan jauh dari perpecahan ataupun konflik 

yang serius. 

Namun hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa santri 

masih kurang mengerti tentang teori ataupun konsep moderasi beragama. Hal 

tersebut dibuktikan dalam wawancara ketika peneliti menanyakan arti atau 

defenisi konsep moderasi itu sendiri. Empat dari 30 orang santri yang peneliti 

wawancara, belum mengerti konsep moderasi yang peneliti maksudkan. Tetapi 

terlepas dari itu, secara tindakan dan sikap, para santri telah mengoptimalkan dan 

mengupayakan sikap moderasi beragama pada setiap sendi kehidupan di 

pasantren. 

Para pengasuh dan guru juga sadar bahwa penerapan konsep moderasi 

beragama atau dalam bahasa Muhammadiyah sebagai Islam Berkemajuan tidak 

bisa sesederhana membalikkan telapak tangan. Harus ada upaya berkelanjutan dan 

terus menerus dari para pengasuh dan guru agar lebih kreatif dalam melakukan 
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dakwah moderat ditengah-tengah para santri yang disesuaikan dengan konteks 

dan perkembangan zaman. 

D. Kurikulum Pesantren Muhammadiyah Gombara 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) 

No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 kurikulum adalah sebagai berikut:  “Kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu”
133

  

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

suatu sistem pendidikan, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada 

semua jenis dan tingkat pendidikan
134

  

Sistem kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara Sulawesi-Selatan itu berbeda dengan 

pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah SMA, MA, dan sederajat 

lainnya. Pelaksannan pendidikan yang ada di MA pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara Sulawesi-selatan itu berlangsung selama 

24 jam. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran di kelas mulai pukul 

07.00-15.00, setelah itu mereka tetap akan menjalani proses pendidikan 

yang ada di Pesantren. 
135

 

Kurikulum yang digunakan di Muhammadiyah merupakan kurikulum 

gabungan antara kurikulum pelajaran Pesantren dengan kurikulum modern dengan 
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mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang umum. Adapun materi yang disajikan di 

Pendidikan  Muhammadiyah harus menyentuh berbagai aspek yaitu: 

- Aqidah akhlak 

- Hablumminallah. 

- Hablumminannas. 

- Bahasa dan Tarikh 

- Kemuhammadiyahan 

 Kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara termasuk interaktif dan padat. Pak Kamaruddin 

selaku kapala sekolah mengakui bahwa hal tersebut untuk menunjang proses 

disiplin siswa sejak dini. 

“Proses pembelajaran yang terjadi di kelas dimulai dengan membaca doa 

kepada Allah swt. Setiap pendidik yang ada di Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara melakukan persiapan sebelum melakukan proses 

pembelajaran di kelas. Di mulai dengan penyiapan RPP, materi pembelajaran, 

media pembelajaran, alat pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas berlangsung mulai pukul 

07.15 – 15.00. Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas MA Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara menjadi interaktif. 
136

 

 

 Dengan demikian maka materi yang disampaikan pada pendidikan 

Muhammadiyah adalah Pendidikan Agama yang mencakup mata pelajaran aqidah 

akhlak, hadist, fiqh, tarikh, bahasa, al-quran dan kemuhammadiyahan. Selain 

pendidikan agama Islam, di Pesantren Muhammadiyah Gombara juga terdapat 

                                                      
136

 Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Kepala Sekolah Mts Pesantren Darul Arqam 
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pendidikan umum yang meliputi IPA, IPS Ilmu teknik komputer, olah raga, 

matematika dll.  

 Bahan pelajaran di atas diberikan secara  berencana. Artinya bahan 

pelajaran tertentu diberikan di kelas tertentu dengan waktu atau lama belajar di 

setiap kelas yang telah ditetapkan. Di sekolah/pendidikan Muhammadiyah juga 

telah diterapkan sistem ulangan, absensi murid dan kenaikan kelas, dan kecakapan 

murid dinilai melalui ulangan yang diberikan.  

       Struktur Kurikulum Ismuba pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:     

 

No Mata Pelajaran Kelas X Kelas XI Kelas XII Ket. 

1 2 1 2 1 2 

1 Pendidikan Al Quran 

dan Hadist 

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 

jam 

2 

jam 

 

2 Pendidikan Aqidah 

Akhlak 

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 

jam 

2 

jam 

 

3 Pendidikan Fiqh 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 

jam 

2 

jam 

 

4 Pendidikan 

Kemuhammadiyahan 

1 jam 1  jam 1 jam 1  jam 1 

jam 

1  

jam 

 

5 Pendidikan Bahasa 

Arab 

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 

jam 

2 

jam 

 

 

 

Tabel Materi Dakwah Islam Moderat yang disampaikan oleh Pondok 

Pesantren Gombara Kota Makassar 
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No Responden Materi Dakwah Moderat Ket 

1 

 

Kepala Sekolah Kami selalu menanamkan nilai moderasi 

kepada siswa/siswi dengan menekankan 

bahwa agama Islam itu melarang 

penyebaran dakwahnya dengan cara-cara 

kekerasan. Agama Islam tidak 

membenarkan kekerasan, baik fisik 

maupun psikis. Hal itu, misalnya sesuai 

dengan QS Al-Nahl yang menekankan 

sikap bijak dalam berdakwah. 
137

 

 

2 

 

Guru/Pengasuh Surah al-An`ām ayat 108 menegaskan 

sikap Islam yang membenci tindakan 

memaki tuhan agama lain apalagi 

memaki/mengkafirkan orang lain. Dalam 

isi Piagam Madinah, miasalnya yang 

terkait dengan larangan memaki 

sesembahan orang lain tersebut berbunyi: 

‘’Orang Islam, Yahudi dan warga Madinah 

yang lain, bebas memeluk agama dan 

keyakinan mereka masing-masing. Mereka 

dijamin kebebasannya dalam menjalankan 

ibadah. Tidak seorangpun dibenarkan 

mencampuri urusan agama orang lain. Jadi 
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sepeti diuangkapkan dalam Piagam 

Madinah, ini tampak sekali bahwa kesatuan 

masyarakat merupakan sesuatu yang sangat 

prinsip bagi Nabi. Nabi Muhammad SAW 

membangun kota Madinah atas kerjasama 

warganya yang memiliki beragam 

keyakinan.
138 

3 

 

Siswa 1 Tidak memaksakan keyakinan pada 

orang lain. Beragam itu tidak boleh 

memaksakan kebenaran kepada orang 

lain.
139

 

 

4 

 

Siswa 2 Kami pernah menerima kunjungan 

delegasi Pemuda Muslim Australia. 

Mereka datang untuk melihat kegiatan 

kami di Pesantren seperti proses belajar 

dan kegiatan ekstra sekolah.
140

 

 

5 

 

Siswa 3 Setiap ramadahan, kami ikut dan 

melaksanakan training perekrutan kader 

Ikatan Pelajar Muammadiyah. Disana 

diajarkan tentang ideologi 

Muhammadiyah berupa Islam 

Berkemajuan serta ilmu ilmu lain. 
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Menurut kepala sekolah Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, 

dakwah dengan damai dan cinta kasih itu selalu harus ditanamkan kepada semua 

siswa atau santri. Dakwah damai dan cinta kasih ini sesuai dengan sifat Allah Swt 

yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan materi dakwah yang damai 

dan cinta kasih ini akan membuat umat Islam lebih rukun dan damai serta nyaman 

dalam menjalankan ibadahnya. Sebaliknya, materi dakwah dakwah yang 

mengandung ujaran kebencian, kekerasan justru akan membuat perpecahan dan 

membuat masyarakat antipati pada agama.  

“Kami selalu menanamkan nilai moderasi kepada siswa/siswi dengan menekankan 

bahwa agama Islam itu melarang penyebaran dakwahnya dengan cara-cara kekerasan. 

Agama Islam tidak membenarkan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Hal itu, 

misalnya sesuai dengan QS Al-Nahl yang menekankan sikap bijak dalam 

berdakwah.
141

 

 

Surah al-An`ām ayat 108 menegaskan sikap Islam yang membenci 

tindakan memaki tuhan agama lain apalagi memaki/mengkafirkan orang lain. 

Dalam isi Piagam Madinah, miasalnya yang terkait dengan larangan memaki 

sesembahan orang lain tersebut berbunyi:  

“Orang Islam, Yahudi dan warga Madinah yang lain, bebas memeluk agama dan 

keyakinan mereka masing-masing. Mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan 

ibadah.
142

 

 

Tidak seorangpun dibenarkan mencampuri urusan agama orang lain. Jadi 

sepeti diuangkapkan dalam Piagam Madinah, ini tampak sekali bahwa kesatuan 
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masyarakat merupakan sesuatu yang sangat prinsip bagi Nabi. Nabi Muhammad 

SAW membangun kota Madinah atas kerjasama warganya yang memiliki 

beragam keyakinan. 

Para guru di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara senantiasa 

bermateri kepada para santri untuk menghargai keyakinan orang lain, 

mengutamakan akhlak terpuji dan ikatan persaudaraan serta kemanusiaan agar 

tercipta persatuan dan kesatuan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dirangkum peneliti pada sesi wawancara, 

beberapa siswa juga berkeyakinan bahwa tidak memaksakan kehendak dalam 

berbicara, berdikusi atau berkomunikasi sebagai keutamaan dalam kehiduapan 

beragama. Materi dakwah ini misalnya tercermin sebagai berikut ;  

“Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Beragama itu tidak 

boleh   memaksakan kebenaran kepada orang lain.
143

 

 

Pada kesempatan lain, mereka banyak bermateri dan berkeyakinan bahwa 

tidak mengganggu teman yang sedang beribadah dengan cara tidak membuat 

keributan, tidak mengejek cara beribadah agama orang lain dan saling membantu 

satu sama lain dalam kesusahan sudah merupakan sikap moderasi. 

Menjaga hak teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ajaran 

agamanya serta menunjukkan sikap sangat peduli dalam menjaga hak teman yang 

berbeda agama juga selalu diselipkan dalam ceramah mereka. Pada tahap ini, 

siswa telah mengerti apa yang dimaksud dengan sikap moderasi antar umat 
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beragama yakni mengahargai dan menghormati satu sama lain dengan 

membangun sikap keterbukaan dan proses komunikasi yang intens.  

  Data penelitian ini didukung dengan hasil wawancara bersama siswa 

Pesantren Gombara kelas VII. Hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui 

materi moderasi siswa dalam menjaga hak teman dalam melaksanakan ajaran 

agamanya yaitu banyak siswa yang memberikan materi-materi yang diharapkan 

seperti tidak menggagu teman beribadah dan berdoa saat makan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Daryanto dan Darmiatun (2013), menyatakan bahwa moderasi 

adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap dan tidakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
144

 

Pesantren Gombara menjadi lokus dan model Pesantren Muhammadiyah 

yang moderat dan punya banyak lulusan di luar negeri hingga kerjasama 

oragnisatoris pernah dibangun dalam mendukung iklim moderasi diantara para 

siswa.  

“Kami pernah menerima kunjungan delegasi Pemuda Muslim Australia. Mereka 

datang untuk melihat kegiatan kami di Pesantren seperti proses belajar dan 

kegiatan ekstra sekolah’’
145

.  

 

Kegiatan ini merupakan kegiatan musiman setiap menjajaki kerjasama dengan 

perwakilan pemerintah Australia di Makassar. Para delegasi banyak belajar dan 

berdiskusi khususnya tentang materi-materi dakwah dan kehidupan didunia 

Pesantren. Beberapa yang penting tentang moderasi di dalam kelas misalnya, 

dengan tidak mengganggu teman dan guru yang sedang menyampaikan 
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pendapatnya didepan kelas, seperti diam, memperhatikan, tidak membuat 

keributan dikelas, kemudian dapat menenangkan teman yang ribut, serta tidak 

saling mengejek satu sama lain, ini merupakan salah satu sikap menghargai 

pendapat yang berbeda sebagai sesuatu yang alami dan insani. 

Dengan begitu siswa lebih banyak yang mengerti keterbukaan terhadap 

pendapat orang lain sehingga dalam berdiskusi mereka tidak hanya mementingkan 

pendapatnya sendiri tetapi juga orang lain sehingga pada akhirnya mencapai 

mufakat, guru juga memegang peran penting dalam mengarahkan siswa untuk 

melakukan diskusi kelompok dengan baik dengan begitu berjalan lancar. Untuk 

memperkuat data penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada siswa 

untuk mengoreksi kembali data angket apakah sesuai atau tidak. Berdasarkan 

hasil wawancara bersama siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 

sesuai dengan data yang diperoleh siswa menghargai perbedaan yang terjadi pada 

mereka dan tidak menjadi masalah dalam bertukar pendapat walaupun terkadang 

ada beberapa yang ribut. Karena salah satu fungsi sikap moderasi yaitu dapat 

mencapai kata mufakat dan juga meruntuhkan rasa paling benar pada diri sendiri. 

Seperti menurut Ahmadi (2000) menjelaskan bahwa tenggang rasa adalah 

seseorang yang selalu menjaga perasaan orang lain dalam aktifitasnya sehari-

hari.
146

 

Siswa di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara rutin 

mengikuti pengkaderan atau kederisasi diorganisasi Ikatan Pelajar 
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Muhammadiyah atau disingkat IPM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus 

ranting, setingkat pengurus Osis disekolah umum. 

“Setiap ramadhan, kami ikut dan melaksanakan training perekrutan kader Ikatan 

Pelajar Mummadiyah. Disana diajarkan tentang ideologi Muhammadiyah berupa 

Islam Berkemajuan serta ilmu ilmu lain’’
147

.  

 

Kegiatan ini juga banyak memuat materi materi – materi moderasi dalam 

kehidupan sehari-hari seperti bekerjasama dan saling  tolong menolong. 

Bekerjasama adalah pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang 

atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan.  

Biasanya dilingkungan pelatihan, peserta sering melakukan hal-hal sederhana 

sebagai contoh bekerjasama seperti membersihkan kelas setelah materi dan juga 

gotong royong dilingkungan lokasi pelatihan dengan saling membantu agar 

pekerjaan tersebut cepat selesai. Untuk memperkuat data kuesioner atau angket, 

peneliti melakukan wawancara kepada siswa kelas IIV yang menjadi sampel, 

berdasarkan hasil pada indikator ini yaitu para siswa yang menjadi peserta pada 

pelatihan kader taruna melati diarahkan untuk saling membantu dan  bekerjasama 

dalam membersihkan ruang pelatihan serta fasilitator juga terkadang ikut serta 

dalam membantu dan mengontrol peserta menjalankan tugas piketnya. Kerjasama 

dalam melibatkan semua unsur peserta, fasilitator dan pembina, menurut Miftahul 

Huda (2015) menjelaskan bahwa ketika siswa bekerjasama untuk menyelesaikan 
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suatu tugas kelompok, mereka memberikan dorongan, anjuran, dan informasi 

pada teman sekelompoknya yang membutuhkan bantuan.
148

  

Peserta juga mampu melakukan sikap menghargai perbedaan dalam pelatihan 

tersebut. Berbeda pendapat menjadi sesuatu yang sangat wajar dan diutamakan. 

Lingkungan pelatihan didesain sedemikian rupa untuk melatih peserta agar dapat 

memassifkan materi materi moderat dimana peserta saling bersosialisasi dan 

berinteraksi satu sama lain, seperti mencari teman atau bersahabat dengan peserta 

lain disekolah. Berdasarkan hasil pengolahan data indikator bersahabat dengan 

teman yang berbeda pendapat dan untuk memperkuat data peneliti telah 

melakukan wawancara kepada siswa yang memandang perbedaan menjadi tidak 

menjadi masalah untuk bersahabat sehingga terhindar dari konflik atau 

perkelahian antar peserta. Pada tahap ini, mereka justru melihatnya sebagai 

keunikan dalam kehidupan, sekalipun itu berbeda pendapat karena mereka 

memahami arti pentingnya sikap moderasi. Banyaknya konflik yang terjadi dunia 

pendidikan saat ini disebabkan karena rendahnya rasa moderasi anak terhadap 

orang lain. Untuk itu kita perlu menanamkan materi-materi dakwah yang moderat 

pada diri setiap individu agar mengetahui perbedaan itu bukan untuk menjauhkan 

atau menghancurkan bangsa tetapi sebagai pemersatu bangsa. Seperti pendapat 

Elfindri (2017)  

“Orang yang bersahabat/komunikatif adalah orang yang mudah bergaul dengan 

orang lain dan biasanya selain mampu menyampaikan, juga mampu 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain untuk kemudian direspon 

dengan cara yang tepat.
149
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Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapatkan peniliti, para 

pengasuh dan guru di Pesantren Gombara yang berpaham Muhammadiyah 

berusaha membangaun pemahaman Ilmu dan paham keagamaan yang maju dan 

inklusif. Konsekuensinya, Gombara dituntut agar mampu mengaktualisasikanya 

dalam berbagai  kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini sebagai 

respon atas  maraknya aksi kekerasan sebagian kelompok yang melabelkan diri 

sebagai bagian dari umat Islam. Mereka menggunakan cara-cara tertentu yang 

menempatkan Islam pada umumnya sebagai agama yang melanggengkan 

Inmoderasi dengan kekerasan. Lewat lembaga pendidikan dalam wujud Pesantren 

ini, Gombara berusaha membekali para siswa/santri dengan ajaran ajaran Islam 

yang damai dan memajukan.  

Prinsip seperti Islam Berkemajuan, Tawasuth i’tidal (Keseimbangan-

keadailan), tassammuh (toleran), tawazun (moderat), dan amar ma’ruf nahi 

munkar menjadi substansi dalam mata pelajaran dan dakwah mereka. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam materi pelajaran para siswa seperti Kemuhammadiyahan, 

dijadikan sebagai bahan dakwah serta diaktualisasikan dalam kehidupan sehari 

hari untuk menangkal radikalisme. Materi tersebut mengembangkan pelajaran 

yang isi materinya mengajarkan bebrapa aspek sebagai berikut:  

a. Moderasi yaitu mengajarakan pada spirit perdamaian serta mengedepankan 

sikap tengahan dalam mencari solusi terbaik dalam pertentangan yang terjadi.   

b. Tawazun  atau berimbang yaitu berimbang dalam mengintegrasikan dan 

mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan keputusan yang bijak terutama 
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dalam keberagaman. Muhammadiyah menjadikan tarjih sebagai pedoman dalam 

masalah syariat. Hal tersebut demi menghindari sikap  ‘kebingungan’ dalam hal 

perbedaan mazhab sekaligus untuk  menghargai setiap perbedaan yang ada.  

c. Tasamuh (moderasi) yaitu keterbukaan dalam  mengelolah dan menerima 

berbagai pendapat. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Majelis Tarjih 

Muhammadiyah, setiap anak yang bersekolah di amal usaha Muhammadiyah, 

wajib mengikuti sesi pelatihan kader taruna melati sebagai syarat kedarisasi di 

Muhammadiyah. Termasuk Pesantren Gombara, para siswa diwajibkan mengikuti 

sesi perekreutan. Pada kegiatan tersebutlah materi materi kemuhammadiyah, 

moderasi ataupun sikap moderat diberikan. 

 

E. Moderasi Beragama di Pesantren Gombara  

Sikap keberagamaan di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara 

tidak dimanipulasi oleh satu pandangan tertentu saja, melainkan sekolah 

memberikan sebuah pemahaman yang universal agar turut serta dalam 

membentuk sebuah tatanan masyarakat yang damai. Ketika modernitas hampir 

mengaburkan peran-peran agama dalam membentuk kemajuan dan kebaikan 

sosial, pihak Pesantren Gombara, yang  notebene juga bagian dari sekolah modern 

milik persyarikatan Muhammadiyah, akan selalu menjadikan dan 

mempertahankan agama  sebagai fakta sosialnya. Pemahaman agama telah 

melebur menjadi sebuah struktur yang sulit untuk digantikan dengan lainnya.  

Berangkat dari hal itu, nilai-nilai moderasi telah menjadi sebuah sistem 

budaya dalam masyarakat pesantren.  Salah satu sistem nilai yang dipraktikkan 
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adalah tentang aplikasi konsep moderasi beragama. Moderasi beragama 

merupakan sebuah konsep yang datang dari agama dengan menjunjung tinggi 

nilai kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan kearifan lokal. Dalam praktiknya, 

nilai ini kemudian dieksternalisasikan melalui interaksi  antara individu santri 

dengan realitas sosial pesantren Gombara. Pada momen ini, peneliti menemukan 

bahwa pihak sekolah dan  para santri dalam pesantren telah mampu beradaptasi 

dengan nilai moderasi beragama di masyarakat pesantren dan sekitarnya. 

 

Menurut Peter L. Berger, dalam proses internalisasi ini ada satu kata kunci 

yang diberikan yaitu sosialisasi. Melalui sosialisasi proses internalisasi ini akan 

berjalan sesuai yang diharapkan. Berger kemudian membagi sosialisasi menjadi 

dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Dua proses sosialisasi yang 

akan digunakan untuk melihat bagaimana cara lembaga-lembaga agama, lembaga 

sosial, lembaga keluarga, dan lembaga pendidikan memberikan sosialisasi kepada 

individu. Sasaran proses sosialisasi ini adalah anak-anak. Anak-anak akan 

mendapat dua bentuk sosialisasi yaitu sosialisasi primer dari lingkungan keluarga 

dan masyarakat dan sosialisasi sekunder dari pendidikan formal maupun non 

formal. Internalisasi nilai moderasi beragama yang telah terlembagakan menjadi 

tradisi akan disosialisasikan oleh lembaga-lembaga di atas. Pada tahapan 

sosialisasi primer, pihak keluarga dan lembaga sosial lainnya bertanggung jawab 

memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada anak-anak. Anak-anak akan 

menginternalisasikan nilai-nilai atau sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang 

telah dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak akan dilibatkan dalam berbagai 
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macam tradisi atau pelembagaan untuk mensosialisasikan nilai moderasi 

beragama. Melalui pelibatan langsung ini lah anak akan menginternalisasikan 

nilai tersebut dalam dunia subjektifnya.  

Menurut Bapak Kamaruddin, Kepala Sekolah Gombara, para dewan guru 

khususnya guru agama senantiasa mengajak anak-anak untuk terlibat dalam 

berbagai tradisi dan kegiatan ekstrakurikuler ataupun pentas kesenian, secara tidak 

langsung mendidik mereka untuk mempelajari moderasi dengan lebih mudah. 

Ketika kegiatan tersebut sudah dikenal dan menjadi tradisi oleh anak-anak, maka 

mereka akan menginternalisasikan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. 

Fungsi dari lembaga siswa seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sini adalah 

mengajak seluruh siswa dan juga masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam 

kegiatan dan tradisi yang ada.  Pada tahapan ini peran guru dan pihak sekolah 

sangat penting untuk memberikan sosialisasi kepada para siswa.  

Guru dan pembina di pesantren berperan mengajak anak-anak untuk 

terlibat dalam oragnisasi dan kegiatan-kegiatan budaya yang ada. Para rekan guru 

juga bisa mengetahui seberapa jauh tingkat kognitif seorang anak didik dalam 

menerima atau menginternalisasikan nilai yang terkandung dalam sebuah 

organisasi. Peran pembina dan guru adalah untuk memperkuat sosialisasi sehingga 

sang anak benar-benar menginternalisasikan nilai tersebut. 

Berdasarkan diskusi di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di 

lingkungkan Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, sikap moderasi 

beragama telah memainkan peran penting dalam membentuk karakter sikap 

beragama para santri. Eksistensi agama di pesantren tidak dimanipulasi oleh satu 
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paham pemikiran saja, melainkan paham yang universal dan berkemajuan yang 

menjadi ideologi Muhammadiyah turut serta dalam membentuk sikap beragama 

para santri di pesantren. Di saat dunia modern sedang meminggirkan agama dari 

proses kemajuan masyarakat, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara 

terus dan akan tetap mempertahankan agama sebagai fakta sosial yang bisa 

memberikan kontribusi kemajuan dan peradaban.  

“Para pendidik di Pesantren Gombara berusaha semaksimal mungkin 

menempatkan diri sebagai pendidik yang betul-betul menjadi profesi mereka 

sebagai tanggungjawab dakwah. 
150

 

Ahmad D Marimba mengemukakan bahwa "Pendidik adalah sebagai 

orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik" Oleh sebab itu mereka 

menjadi seorang individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam 

situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian  tersebut tidak 

berbeda jauh dengan pengertian pendidik menurut para guru di Pesantren 

Muhammadiyah Gombara yaitu, Pendidik/guru adalah setiap orang yang merasa 

bertanggungjawab atas perkembangan anak didik dan mempunyai 

tanggungjawab menunaikan amanat Vertikal (Allah) dan horizontal 

(kemanusiaan). Dalam mendidik tidak sembarang orang bisa menjadi seorang 

pendidik dan untuk menjadi seorang pendidik ada syarat yang harus dipenuhi. 

Menurut para guru di Pesantren Muhammadiyah Gombara secara umum syarat 

menjadi seorang pendidik di Muhammadiyah yaitu harus memiliki ilmu, 

memiliki kemampuan dalam ilmu jiwa, mengikuti ideologi Muhammadiyah, 

                                                      
150

 Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Kepala Sekolah Mts Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombra 2021 pada 9 September 2021. 
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serta harus memiliki akhlak teladan dalam kelasnya bahkan dalam kehidupan 

sehari-harinya.  
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BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, observasi dan kajian yang mendalam 

yang telah dilakukan peneliti terhadap sikap moderasi beragama di Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Kota Makassar, maka 

dapat disimpulkan bahwa; 

1. Materi dakwah yang tercermin di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara menanamkan nilai nilai moderasi dengan 

menghormati dan menghargai sesama, tidak memaksakan kehendak, tidak 

membenci satu sama lain yang berbeda keyakinan serta saling menyayangi 

satu sama lain, baik kepada sesama siswa, guru/pengasuh dan masyarakat 

sekitar pondok. Materi dakwah moderasi secara tersirat juga hadir dalam 

kurikulum Islam Muhammadiyah yang lebih dikenal dengan Ismubah 

yang resmi diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kurikulum 

tersebut memuat materi yang bermuatan nilai kebangsaan, anti kekerasan, 

toleransi dan menghargai kearifan lokal daam wajah Islam Berkemajuan. 

Materi dakwah moderat yang lahir di Gombara juga merupakan 

pembiasaan ajaran agama sehari-hari, khususnya Islam yang senantiasi 

mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai saling menghormati dan 

menghargai antar sesama.  

2. Metode dakwah Islam moderat yang digunakan pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara menggunakan prinsip blended method 
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yakni gabungan antara metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian 

tugas, metode kerja kelompok, demonstrasi, latihan, serta metode karya 

wisata. Serta bersifat kritis dan transformatif dengan membandingkan nilai 

kemamfaatan antara metode satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, para 

pengasuh juga menggunakan metode seperti dakwah bil lisan (melalui 

perkataan), dakwah bil-hal, yaitu metode dakwah melalui perbuatan 

langsung dan dakwah bil-hikmah yaitu menyampaikan seruan secara arif 

dan bijaksana. 

B. Saran 

1. Tesis ini jauh dari sempurna. Peneliti memohon kritik dan saran yang 

bisa membangun dan memperkaya tesis ini agar lebih luas dan 

berkontribusi bagi kajian dan penelitian selanjutnya. 

2. Perlu dilakukan kajian secara komprehensif tentang karakteristik santri 

dan sistem pengajaran serta pemikiran agama di Pesantren 

Muhammadiyah Gombara. Hal ini akan berimplikasi pada spesifikasi 

yang lebih detail karakter beragama Pesantren itu sendiri.  

3. Bagi pemerintah Kota Makassar, Majelis Dikdasmen Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan serta para agen yang 

terlibat perlu memahami  tantangan masyarakat modern saat ini, 

seperti tantangan radikalisme, intoleransi, kekerasan atas nama agama, 

dan sejenisnya. Apabila ditemukan  tantangan yang demikian maka 

diselesaikan dengan berkolaborasi satu sama lain dalam bentuk dialog 

dan pendekatan yang lebih humanistik. 
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KUISIONER PENELITIAN 

Judul Proposal Tesis ‘’MODERASI BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN (Studi 

Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan)’’ 

No. Rumusan Masalah Responden Pertanyaan Wawancara 

1 Bagaimana para 
pimpinan, pengasuh 
dan santri pondok 
Pesantren Gombara 
memahami Dakwah 
Islam Moderat? 
Ranah kognitif 

Pimpinana/Pengasuh/Kepala 
Sekolah, Guru, dan Para 
Santri 

- Apa yang 
Bapak/Ibu ketahui 
tentang Moderasi 
atau moderat 
dalam beragama? 
 

- Apa itu Islam 
Moderat atau 
Moderasi 
Beragama? 
 
 

- Bagaimanakah 
aktualisasi Islam 
Moderat dalam 
kehidupan 
beragama, 
khususnya di 
lingkungan 
Pesantren? 
 
Laku atau sikap 
Islam Moderat 
atau moderasi 
beragama? 
 

- Sebutkan aat 
alquran 
 

- Hadist rasul 
terkait moderasi 
 

- Pendapat para 
ulama ttng 
moderasi 
beragama 

    

2 Bagaimana Materi 
Dakwah Islam 
Moderat yang 
diimplementasikan di 

Pimpinana/Pengasuh/Kepala 
Sekolah, Guru, dan Para 
Santri 

- Bagaimanakah 
contoh materi 
dakah yang 
moderat 
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pondok Pesantren 
Gombara? 
 
MATERI DAKWAH 
DAN CONTOH 
MODERASI INI 
DIPISAH 

dilingkungan 
Pesantren 
Gombara 
 

- Bagaimanakah  
Implementasi  
atau 
kontekstualisasi 
Materi Dakwah 
Moderat di 
lingkungan 
Pesantren? 
 

- Contoh kegiatan 
atau aktivitas 
dakwah yang 
moderat 
dilingkungan 
Pesantren? 
 
 

 

    

 
3 

 
Bagaimana Metode 
Dakwah Islam 
moderat yang 
dikembangkan oleh  
Pondok Pesantren 
Gombara Kota 
Makassar 

 
Pimpinana/Pengasuh/Kepala 
Sekolah, Guru, dan Para 
Santri 

 
- 2.Metode 

DAKWAH apakah 
yang digunakan 
dalam melakukan 
dakwah moderat 
dilingkungan 
Pesantren 
Gombara? 
 

- 1. metode belajar 
yang digunakan 
oleh penagasuh 
atau guru 
dilingkungan 
Pesantren 
Gombara Kota 
Makassar. 

- Ciri moderasi itu 
mennggunakan 
pola komunikasi 2 
arah, dialogis, 
logis, 
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