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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada Konsonan 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dhad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Tha Ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Dza Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan 

tanda (,,). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari atas vokal 

tinggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama HurufLatin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan guruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـَ /ي

 fathah dan wau Au a dan u ـَ  /و

Contoh: 

 kaifa : كَيْف

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wawu W We و

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي
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َُوْلََ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

   Contoh: 

 māta: مَات 

āamā: رَمَى   

 qīla: قِيْل    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah dan dammah, yang translitersinya adalah (t). 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinnay 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

 raudah al-atfāl : رَوَْضَََُاَلأََطْفَالَِ

 al-madīnah al-fādilah : الْوَدَِيٌَََُْالْفَاَضِلَََُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َََ◌,ا/ي  
fathah dan alif 

atau ya 
A a dan garis di atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ـِ /ي

 dammah dan wau U u dan garis di atas ـُ /و
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyid (◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبٌَّاَ

يٌْاَ  najjainā : ًَجَّ

نََ  al-haqq : ًعُِّ

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

kasrah (ي), maka a ditranslitersikan seperti huruf maddah (ī). 

Contoh:  

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟:  عَلِيَِّ

َِ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: عَرَبيِّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’aāifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Dari kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّوْصَُ

َلْسَلََُ   al-zalzalah (al-zalzalah) : الَسَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفَََُ         

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

 ta’muāuna: تأَهُْرُوْىََ

 ‘al-nau: الٌََّوْعَُ

 syai’un: شَيْءَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quā’an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslitersi secara 

utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Quā’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditranslitersi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َِدِيْيَُ َِباِللَّّ اللََّّ  dīnullāh billāh 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ijalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ََِ ََِاللََّّ ُنَُْفيَِْرَحْوَ hum fī āahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

SWT = Subhānahū wa ta„ālā 

SAW = Sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

r.a = Radiallahu ‘anhu 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS AliImrān/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penyusun :  Anggra Isra Al Fatha 

NIM   :  30500119004 

Judul Skripsi : Respons Pemuda Muslim Terhadap Isu Moderasi 

Beragama: Studi Kasus pada Pemuda Wahdah 

Islamiyah di Kelurahan Antang Kecaamatn Manggala 

Kota Makassar. 

  

Skripsi ini membahas tentang respons pemuda Wahdah Islamiyah 

mengenai isu moderasi beragama di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala 

Kota Makassar. Pokok permasalahanya adalah 1) Bagaimana pemahaman pemuda 

Wahdah Islamiyah mengenai konsep moderasi beragama dan 2) Bagaimana 

aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dalam menghadapi isu moderasi beragama. 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan dua pendekatan yakni fenomenologis dan teologis. Adapun teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan 

data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, verifikasi dan 

penyimpulan data. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemahaman pemuda Wahdah 

Islamiyah mengenai moderasi beragama adalah sikap yang selalu berada di 

tengah-tengah, tidak radikal dan tidak juga liberal yang selalu menjunjung tinggi 

keadilan dan keseimbangan dengan menjalani empat indikator moderasi beragama 

yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan akomodatif budaya 

lokal. 2) Aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah  dalam menghadapi isu moderasi 

beragama dapat dilihat sesuai dengan empat indikator moderasi beragama yaitu 

aktivitas tentang komitmen kebangsaan seperti mengikuti undang-undang negara 

Indonesia, aktivitas tentang toleransi seperti memberikan hak penganut agama lain 

untuk menjalani ibadah sesuai yang mereka yakini, aktivitas mengenai anti 

radikalisme seperti melakukan dialog perdamaian dan menghindari diskriminasi 

yang terakhir aktivitas mengenai akomodatif budaya lokal dapat dilihat dengan 

penerimaan budaya lokal yang ada dan menghormatinya. 

 Implikasi dari penelitian ini mengharapkan pemuda Wahdah Islamiyah 

tetap menjalankan dakwah yang sesuai ajaran Rasulullah Saw, menghindari faham 

radikal dan sikap diskriminasi, selalu terbuka dengan penganut Agama lain, serta 

tetap menuntut ilmu sedalam-dalamnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, kultur, 

agama, ras yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman inilah maka Indonesia menjadi 

Negara yang berbeda kekhasanya, dan tidak terdapat pada bangsa lain di dunia.
1
 

Keragaman dapat menjadi “Intergrating force” yang mengikat kemasyarakatan 

namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, ras, etnik, 

agama dan antar nilai-nilai hidup. Seperti dalam QS. Al-Hujurat: 13. 

                              

                  

Terjemahnya: 

“Hai manusia, 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 ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
2
 

 

Keragaman tersebut secara positif dapat memperkaya nilai budaya Indonesia. 

Tetapi, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan konflik. 

Konflik merupakan gejala sosial yang hadir dalam kehidupan sosial, 

sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam 

                                                                   
1
Suimi Fales & Iwan Romadhan Sitorus “Moderasi Beragama: Wacana dan Implementasi 

Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Di Indonesia”  Manthiq 7 No. 2(2022): h.222. 
2
Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran Terjemah (Jakarta: Wali, 

2013), h. 259. 
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setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.
3
 Munculnya konflik di 

Indonesia belakangan ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik bisa dari 

beberapa faktor seperti politik, ekonomi, kultur dan lain sebagainya. sehingga 

penting untuk memahami bagaimana kita melihat konflik dengan cara berbeda. 

Selain itu, pemicu konflik lainnya karena adanya kepentingan suatu organisasi 

tertentu. 

Organisasi adalah suatu tempat atau wadah orang-orang berkumpul secara 

sistematis, terarah, terkendali, terencana serta rasional untuk menggunakan 

sumber daya yang baik secara efektif dan efisien. Dalam kehidupan masyarakat, 

organisasi memiliki keberagaman dari organisasi politik, sosial, budaya hingga 

agama.
4
 Organisasi biasanya berbeda atau berafiliasi pada faham ideologi tertentu 

yang tidak jarang perbedaan tersebut menyebabkan mereka saling bertentangan. 

Apalagi jika organisasi tersebut menganut faham keagamaan yang ekstrem atau 

radikal. 

Radikalisme dikatakan cenderung fanatik kepada satu pendapat serta 

menegaskan pendapat orang lain, tidak dialogis dan harfiah dalam memahami teks 

agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat. Radikalisme merupakan 

Faham yang berupaya melakukan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik 

dengan cara kekerasan.
5
 Radikalisme menjadikan penganutnya bersikap eksklusif. 

Mereka sering diidentikkan dengan kekerasan, baik kekerasan verbal seperti 
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ucapan diskriminasi kepada kelompok atau organisasi lain yang berebeda 

denganya serta kekerasan fisik seperti melukai atau merusak fasilitas dan orang-

orang yang tidak sejalan dengan pemikiranya. Sikap ini dapat menimbulkan 

perasaan saling curiga dan benci antar kelompok keagamaan sehingga tidak boleh 

ditampilkan atau digaungkan di negara Indonesia yang beragam. 

Mengatasi problematika di atas, pemerintah Indonesia tengah gencar-

gencarnya mengkampanyekan konsep Moderasi Beragama. Konsep tersebut 

menitikberatkan pada keadilan dan keseimbangan dalam beragama atau 

menghindari ekstremisme. Moderasi Beragama harus dipahami sebagai sikap 

beragama yang seimbang antara pengalaman Agama tersendri Eksklusif dan 

penghormatan terhadap praktik beragama orang lain Inklusif.
6
 Faham ini sangat 

cocok di terapkan di negara Indonesia yang multikultural dan seharusnya 

dijadikan pedoman dalam menjalankan organisasi keagamaan. 

Gerakan Islam biasanya muncul dalam bentuk komunitas, salah satunya 

komunitas Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah adalah salah satu organisasi 

keagamaan yang berkembang atau yang berpusat di wilayah Timur Indonesia 

tepatnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam perkembanganya, sejak resmi 

menjadi ormas pada tahun 2002 sampai sekarang ini. Nama awal dari Organisasi 

Wahdah Islamiyah adalah YFM (Yayasan Fathul Mu’in) yang kemudian dalam 

musyawarah terpadu yang diadakan di Malino untuk berganti nama menjadi YWI 

(Yayasan Wahdah Islamiyah).
7
 Wahdah Islamiyah telah melebarkan sayapnya ke 
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seluruh wilayah Indonesia. Bahkan setiap Provinsi di Indonesia telah berdiri 

cabang dari organisasi ini. Selain kegiatan dakwah, organisasi ini memiliki 

berbagai kegiatan dalam setiap aspek sosial di masyarakat, misalnya kegiatan-

kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi serta pembinaan generasi 

muda. 

Kegiatan Wahdah Islamiyah, seperti kegiatan dakwah dan kegiatan sosial. 

Pembinaan generasi muda terkhusus Pemuda Wahdah Islamiyah di Kel. Antang 

Kec. Manggala yang menjadi pusat dakwah dan pergerakan Wahdah Islamiyah 

mengalami dampak positif, dengan membangun sekolah-sekolah Islam Terpadu 

dari level Sekolah dasar sampai pada jenjang perguruan tinggi.
8
 Dari sekolah-

sekolah inilah para siswa dan generasi muda ditanamkan pedoman gerakan yang 

nantinya generasi tersebut menjadi penerus sayap-sayap dakwah Wahdah 

Islamiyah. Hal tersebut juga menjadi dampak positif bagi masyarakat di Kel. 

Antang Kec. Manggala dengan menghadiri majelis ilmu yang di buat oleh pemuda 

Wahdah Islamiyah. 

Pemuda Wahdah Islamiyah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial 

banyak pula masyarakat yang salah memahami organisasi ini dengan menganggap 

Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam yang sangat radikal dan intoleran. Akan 

tetapi faktanya Wahdah Islamiyah tekhusus pemuda WI di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang tidak 

seiman dengan mereka dan bahkan pemuda Wahdah Islamiyah banyak melakukan 

kegiatan sosial yang bukan hanya untuk masyarakat Muslim saja akan tetapi 
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kegiatan kegiatan sosial yang mencakup seluruh elemen masyarakat di Kelurahan 

Antang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons pemuda 

wahdah Islamiyah mengenai moderasi beragama yang sebagaimana pemerintah 

sosialisasikan kepada masyarakat serta faktor yang mempengaruhi persepsi 

mereka dalam memahami gagasan tersebut. Alasan tersebut memicu penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Respons Pemuda Muslim Terhadap Isu 

Moderasi Beragama: Studi Kasus Pada Pemuda Wahdah Islamiyah Di Kel. 

Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Topik yang menjadi fokus penelitian  ini adalah “ Respons Pemuda 

Muslim Terhadap Isu Moderasi Moderasi Beragama: Studi Kasus pada Pemuda 

Wahdah Islamiyah di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar.”  Penelitian 

ini berupaya mengorek informasi mengenai respon beberapa pemuda Wahdah 

Islamiyah tentang paham atau isu moderasi beragama di Kelurahan Antang. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang akan penulis jabarkan di bawah ini secara sistematis 

agar pembaca dapat memahami penelitian ini dengan cermat dan mengantisipasi 

adanya kesalahan dan kekeliruan pada penulis sendiri dalam melaksanakan 

penelitian. Istilah-istilah tersebut adalah: 

A. Respons 
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Respons merupakan reaksi seseorang terhadap sesuatu, secara umum 

terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu Pertama, Orang 

yang bersangkutan melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa 

yang dilihatnya, Kedua, Sasaran dari respon tersebut berupa orang, benda atau 

peristiwa. Sifat-sifat dari sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang 

yang melihatnya, Ketiga, Faktor situasi, situasi juga merupakan faktor yang turut 

berperan dalam pembentukan tanggapan seseorang.
9
 Respons berarti reaksi atas 

yang terjadi disekitar baik berupa orang, benda atau peristiwa, dan yang menjadi 

fokus pembahasan peneliti kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana respons 

pemuda Wahdah Islamiyah Ketika mendengar isu tentang moderasi beragama 

yang menjadi peran utama dalam pembahasan yang penulis buat dalam penelitian 

kali ini. 

B. Pemuda 

Pemuda adalah individu yang sedang mengalami perkembangan fisik dan 

emosional, Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia baik saat ini 

maupun masa yang akan datang.
10

  Batasan umur menurut PBB biasanya 

mencakup usia 15-24 tahun akan tetapi peraturan yang ada di Indonesia menurut 

UU No. 40 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 mengatakan “Pemuda adalah warga negara 

Indonesia yang memasuki priode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 

berusia 16 sampai 30 tahun.”  Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia maka penulis memilih pemuda 16-30 tahun menjadi informan 
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penelitian. Walaupun pembahasan tentang pemuda memiliki cakupan yang sangat 

luas akan tetapi yang menjadi fokus pembahasan peneliti adalah pemuda Wahdah 

Islamiyah di Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makasar. 

C. Moderasi Beragama 

Moderasi diambil dari kata Moder tio yang berasal dari Bahasa Latin yang 

berarti tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sering kali dalam Bahasa Inggris 

adalah Moderation untuk menggantikan Average (rata-rata), standard (baku), core 

(inti), non-aligned (tidak berpihak).
11

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) terdapat dua definisi moderasi beragama, yakni: pertama 

(pengurangan kekerasan), kedua (penghindaran keekstreman).
12

 Selain itu, 

Moderasi Beragama juga memiliki Empat poin indicator Pertama, Komitmen 

Kebangsaan Kedua, Toleransi Ketiga, Anti kekerasan Keempat, Penerimaan 

terhadap tradisi. Walaupun pembahasan tentang konsep Moderasi Beragama 

memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas, akan tetapi penulis hanya 

memusatkan pembahasan tentang bagaimana respons pemuda muslim Wahdah 

Islamiyah terhadap isu Moderasi Beragama yang berlokasikan di Kel. Antang 

Kec. Manggala Kota Makassar. 

D. Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah adalah salah satu ormas Islam yang menjadikan 

Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai manhaj dan dasar ajaran aqidah Islam.13 
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Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehataan dan lingkungan 

hidup dengan membangun beberapa fasilitas umum seperti layanan kesehatan, 

sekolah-sekolah, dan ruang-ruang dakwah yang lainya. Wahdah Islamiyah 

merupakan organisasi lokal yang berkembang dari dinamika ideologi atau politik 

tentang asas tunggal Pancasila.
14

 Pemerintah Orde baru sekitar tahun 1985, 

memberikan peraturan  terhadap Organisasi-organisasi yang ada di Indonesia 

untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan hal tersebut mendapat 

respons dari Sebagian pemuda Muhammadiyah yang nantinya menjadi cikal bakal 

organisasi Wahdah Islamiyah yang menjadi titik fokus penilitian penulis  adalah 

Pemuda Wahdah Islamiyah di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pemahaman pemuda Wahdah Islamiyah mengenai konsep 

moderasi beragama? 

2. Bagaimana aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dalam menghadapi isu 

moderasi beragama? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini antara lain: 
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a. Untuk mengetahui pemahaman pemuda Wahdah Islamiyah 

mengenai konsep moderasi beragama. 

b. Untuk memahami aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dalam 

menghadapi isu moderasi beragama. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori mengenai konsep 

moderasi beragama di kalangan pemuda. 

2) Penelitian ini menjadi salah satu pengisi atau pelengkap penelitian 

terdahulu yang membahas hal serupa. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan perbandingan 

untuk peneliti yang berminat pada permasalahan yang terkait. 

2) Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai bahan renungan bagi 

pemuda dalam memahami isu moderasi beragama. 

3) Penelitian ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang 

mengedukasi masyarakat dalam memahami konsep moderasi 

beragama. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka adalah salah satu tahapan  yang di 

lakukian penulis dalam penyelesaian suatu penelitian, sebab tinjauan pustaka 

dapat membantu penulis dalam mencari informasi dan juga mengumpulkan data 
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atau tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan sebagai bahan 

untuk membandingkan agar data yang di teliti dapat lebih jelas dan relevan.
15

 

Penelitian tentang moderasi beragama sudah banyak yang melakukan penelitian 

ini sebelumnya, akan tetapi penelitian terdahulu pastinya berbeda dengan 

penelitian ini Baik dari segi objek, subjek, maupun lokasi penelitian. Beberapa 

data atau tulisan yang berkaitan dengan judul yang diajukan penulis adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Akhmadi.
16

 Yang 

mengandung materi tentang keberagaman bangsa Indonesia. Keragaman tersebut 

mencakup perbedaan budaya, agama, ras, Bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. 

dengan kehidupan yang multikultural tersebut masyarakat Indonesia harusnya 

memerlukan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan dan mengakui 

keberadaan pihak lain, mengahragai pendapat orang lain, dan berinteraksi dengan 

siapa pun dengan damai dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

dengan cara kekerasan.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat 

adalah dimana kedua penelitian ini membahas tentang moderasi beragama akan 

tetapi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang di buat oleh 

Agus Akhmadi terletak pada objek penelitian. Dimana penulis menitik beratkan 

pembahasan pada respons pemuda Wahdah Islamiyah terhadap isu moderasi 
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beragama sedangkan penelitian pada artikel jurnal tersebut membahas tentang 

moderasi beragama di tengah keragaman Indonesia. 

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Saat tentang Wahdah Islamiyah dalam 

pembinaan Islam di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tahun 2020 di Uin 

Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang eksistensi Wahdah Islamiyah 

di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, usaha-usaha Wahdah Islamiyah 

dalam pembinaan Islam di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, dan pengaruh 

Wahdah Islamiyah dalam pembinaan Islam di Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang.
17

 Penulis menganggap skripsi ini penting dan akan sangat membantu 

peneliti melihat penelitian yang di lakukan oleh Saat juga mengenai Wahdah 

Islamiyah. 

Kesamaan penelitiaan tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya 

membahas tentang organisasi masyarakat Wahdah Islamiyah akan tetapi yang 

menjadi pembeda di antara keduanya dapat kita temui pada letak lokasi penelitian, 

dimana penelitian skripsi tersebut berlokasi di Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Kel.Antang, Kec. 

Manggala, Kota Makassar. 

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh We Tenri Ana Latief tentang 

kohesi sosial komunitas Wahdah Islamiyah di Kota Makassar. Penelitian ini 

Mengandung materi tentang kohesi sosial Wahdah Islamiyah yang menitik 

beratkan pada kegiatan atau aktivitas dakwah seperti Pendidikan,sosial dan lain-

lain, selain itu pembinaan usia muda juga di lakukan secara intesif sebab hal 
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Makassar,2020): h.1. 



12 

 

 

tersebut bagian integral dalam menciptakan sumber daya manusia,demi 

kepentingan dakwah di masa depan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui masuknya Wahdah Islamiyah di Makassar, untuk menemukan 

mekanisme yang dilakukan oleh komunitas Wahdah Islamiyah dalam merekrut 

anggota dan mempererat kohesi sosial, dan untuk mengetahui faktor-faktor 

sehingga terbentuk kohesivitas antar ikhwa.
18

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dimana 

kedua peneliatian ini membahas tentang organisasi masyarakat Wahdah Islamiyah 

yang berlokasikan di Kota Makassar akan tetapi penelitian ini terdapat sebuah 

perbedaan antara lain penelitian yang penulis teliti adalah berlokasikan di 

Kel.Antang sedangkan penelitian tersebut berlokasikan di Kel. Masale. Selain itu 

perbedaan lainnya ialah penelitian tersebut memfokuskan penelitianya pada 

organisasi Wahdah Islamiyah secara umum sedangkan penelitian yang penulis 

teliti bersifat khusus yakni pemuda Wahdah Islamiyah. 

Keempat, jurnal penelitian yang di tulis oleh Suimi fales dan Iwan 

Romadhan sitorus yang membahas tentang Moderasi Beragama: wacana dan 

implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengkaji praktik beragama di Indonesia yang layak diajukan 

sebagai contoh bagaimana seharusnya menempatkan hubungan antara agama dan 

negara yang ideal dalam masyarakat modern. Indikator moderasi yang disusun 

menjadi acuan bagi seluruh masyarakat dalam kerangka membangun dan 
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memperkokoh moderasi beragama di Indonesia.
 19

 Jurnal yang di tulis oleh Suimi 

fales dan iwan romadhan sitorus ini sangat bermanfaat dan akan sangat membantu 

penulis dalam mencari referensi tentang moderasi beragama. 

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal Suimi fales dan iwan 

romadhan adalah terletak pada pembahasan tentang moderasi beragama akan 

tetapi kedua penelitian ini tentunya memiliki perbedaan satu sama lain. Jurnal di 

atas membahas tentang implementasi moderasi beragama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara sedangkan penelitian penulis adalah terfokus pada 

respons pemuda Wahdah Islamiyah terhadap isu Moderasi Beragama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemuda 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pemuda juga dikenal 

dengan nama “Generasi Muda” dan “Kaum Muda”. Terminologi pemuda, 

generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang bermacam-macam. 

Pemuda adalah  individu yang sedang mengalami perkembangan fisik dan 

emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia baik saat ini 

maupun di masa yang akan datang.
1
 Terdapat banyak definisi tentang pemuda, 

baik definisi secara fisik  ataupun psikis tentang siapa figur yang pantas disebut 

pemuda serta apakah pemuda selalu disasoiasikan dengan semangat dan usia. 

Menurut Taufiq Abdullah pemuda adalah individu dengan karakter yang 

dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian 

emosi yang stabil.
2
 Berdasarkan pengertian diatas, pemuda dapat di fahami 

sebagai suatu kelompok usia yang memiliki karakteristik yang berbeda dimana 

mereka digambarkan sebagai kelompok usia yang memiliki semangat yang 

bergejolak akan tetapi di samping itu pengendalian emosi yang masih cenderung 

belum stabil. 

Pemuda juga dapat dikatakan sebagai penerus suatu bangsa sebab pemuda 

adalah aktor kunci dalam sebagian besar perubahan sosial dan ekonomi. Contoh 

besarnya di Indonesia, proses urbanisasi (pergerakan populasi) dan de-

agrarianisasi (pergeseran sektoral dalam pekerjaan). Tanpa kita sadari pergeseran 
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2
Abdullah Taufiq “ Pemuda dan Perubahan Sosial” (Jakarta: LP3ES, 1947), h.6. 
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dua hal tersebut di sebabkan oleh kaum pemuda.
3
 Dari kedua perubahan sosial dan 

pergeseran ekonomi diatas hal tersebut dapat menjadi dampak positif untuk 

kemajuan bangsa. 

Pemuda adalah sosok individu yang mempunyai karakter khas yang 

spesifik, yaitu revolusioner, optimis, berpikiran maju dan memiliki moralitas dan 

sifat lainnya yang disadari dan dilakukan dengan semangat muda untuk 

mengarahkan bangsa kearah yang lebih baik. Betapa pentingnya peran pemuda 

dalam suatu bangsa. Dalam catatan sejarah perjalanan bangsa ini menempatkan 

peran pemuda senantiasa menjadi pilar sekaligus motor untuk perubahan sosial 

masyarakat mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa.
4
 

Peran pemuda dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dalam 

berbagai aspek. 

A)  Aspek sosial 

Aspek sosial pemuda dapat berperan misalnya dalam bidang pendidikan 

masyarakat dan kegiatan sosial lainya.
5
 

B) Aspek lingkungan 

Aspek lingkungan, pemuda juga dapat berperan dalam mengatasi 

persoalan lingkungan. Peran ini dapat kita lihat pada keberadaan organisasi 

pemuda lingkungan. 

 

                                                                 
3
Zusanne Naafs & Ben White, “ Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda di 

Indonesia” Studi Pemuda 1 No.2 (2012): h.9. 
4
Munadhil Abdul Muqhsit, “Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial” Buletin Hukum 

dan Keadilan 3 No.4(2019): h.20 
5
Usnan, “Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Lingkungan Melalui Tugas 

Sebagai Ketua RT” Pengabdian Masyarakat 2 No.1(2021): h.89. 
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C) Aspek politik  

Pemuda juga memiliki peran yang besar dalam membangun dan 

meningkatkan ketahanan politik. Hal tersebut bisa kita lihat melalui partisipasinya 

sebagai relawan demokrasi mampu menjadi agen pendidikan politik dan 

pendidikan pemilu, sehingga dapat berperan positif dalam mewujudkan ketahanan 

politik.
6
 

Pemuda juga berperan sebagai dinamisator atau penggerak partisipasi 

masyarakat (pendamping), jika dalam proses pembangunan ada yang terkendala   

maka peran yang di kedepankan adalah dengan menggunakan metode bimbingan 

dan melakukan pengarahan baik secara intensif maupun efektif terhadap 

masyarakat. Selain itu, Pemuda juga berperan sebagai motivator. Motivator  

adalah orang yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian  

baru atau mempercepat suatu peristiwa. Dan yang terakhir Pemuda berperan 

sebagai innovator.
7
 

B. Moderasi Beragama 

Moderasi beragama berasal dari kata moderation yang dimana dapat 

dikatakan tidak lebih dan tidak kurang. Kata moderasi beragama juga dikenal 

dengan kata moderat yakni bersikap wajar dan cenderung berfikir netral, selain itu 

moderasi beragama juga lebih mengedepankan cara berfikir ahimsa atau suatu 

tindakan yang menjauhi segala bentuk kekerasan baik itu fisik maupun non fisik. 

                                                                 
6
 Usnan, “Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Lingkungan Melalui Tugas 

Sebagai Ketua RT”, Pengabdian Masyarakat 2 No. 1(2021): h.89. 
7
 Jevri sagala, Badaruddin dkk, “Peran Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan 

Wilayah Pedesaan” Inovasi Penelitian 3 No.7(2022): h.6994. 
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Bahasa Arab mengenal moderasi beragama dengan istilah wasathiyyah 

yaitu suatu karakteristik yang menjauhi seorang individu atau kelompok dari sikap 

ekstrim.
8
 Wasathiyyah merupakan  suatu karakteristik terpuji antara dua sisi yang 

berbeda atau berada di tengah-tengah.
9
 Dalam hal ini bahwasanya dikatakan 

berada dalam dua sisi karena menggambarkan bagaimana cara agar kita tidak 

terseret oleh salah satu ujungnya. Agar dari kedua ujung tersebut dapat ditarik apa 

yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Islam wasathiyah ini 

mengedepankan sikap keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak 

terjebak pada sikap keagamaan ekstrim. 

Moderasi Beragama kadang di salah artikan oleh masyarakat Indonesia 

dengan menganggap Moderasi Beragama itu adalah konsep beragama yang 

cenderung apatis terhadap ajaran-ajaran Agama yang dianut sebab konsep 

moderasi beragama menanamkan prinsip keagamaan yang netral. Bahkan banyak 

dari kalangan masyarakat yang mengatakan konsep moderasi beragama adalah 

faham liberal yang malah akan memberi dampak buruk terhadap semangat 

keagamaan. Padahal seperti yang kita ketahui, moderasi beragama bukan alasan 

bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. 

Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran 

                                                                 
8
 Sumarto Sumarto, “Implementasi Program Moderasi Beragama Kementrian Agama Ri” 

Jurnal Pendidikan Guru 3, no.1 (2021): h.4. 
9
 Tahar Rachman, ”implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, 

Angewandte Chemie International Edition”, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi 

Beragama Direktirat Jendral Pendidikan  Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018), 

h.8. 



18 

 

 

agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi 

berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.
10

 

Moderasi beragama harus dipahami sebagai keseimbangan terkait dengan 

penghormatan kepada orang-orang yang memiliki paham yang berbeda, 

kerukunan dan toleransi tercipta karena adanya rasa moderasi beragama. Salah 

satu terciptanya atau terwujudnya kedamaian karena mampu memelihara 

keseimbangan atau moderasi beragama, dan melakukan penolakan terhadap 

kekerasan dan intoleransi.
11

 Ada beberapa indikator dalam konsep Moderasi 

Beragama, seperti: 

1) Komitmen Kebangsaan 

Komitmen Kebangsaan adalah indikator yang sangat penting dalam 

moderasi beragama sebagai mana yang dikatakan oleh Bapak Lukman hakim 

mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban 

sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga 

negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.
12

 Selain itu, komitmen 

kebangsaan juga berarti menerima ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai 

pedoman bernegara. 

2) Toleransi 

Toleransi adalah sikap yang selalu menerima perbedaan, memberi ruang 

dan tidak menggangu hak-hak orang lain dalam berkeyakinan. Sebagaimana 

                                                                 
10

 Lukman Hakim Saifuddin, “Moderasi Beragama”, (Kementrian Agama RI, Badan 

Litbang dan Kementrian Agama RI,2019), h.14. 
11

 Agus Akhmadi,”Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Indonesia”, Jurnal, Diklat 

Keagamaan  Vol. 13, no.2, (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan,2019), h. 49-50. 
12

 Lukman Hakim Saifuddin, “Moderasi Beragama”, (Kementrian Agama RI, Badan 

Litbang dan Kementrian Agama RI,2019), h.43. 
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dalam menerima perbedaan toleransi juga menjadi fondasi terpenting dalam 

Demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika masyarakat dapat 

menerima suatu perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kematangan dan kelayakan 

berdemokrasi suatu bangsa dapat diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa 

itu.
13

 Bisa kita simpulkan bahwa toleransi adalah sikap yang menjadi penentu 

keberlansungan dan keutuhan suatu negara yang berdaulat. 

3) Anti Kekerasan 

Anti kekerasan juga termasuk salah satu indikator penting dalam konsep 

Moderasi beragama. Sikap intoleran biasa menjadi cikal bakal lahirnya kekerasan 

sosial dan radikalisme yang menyebabkan perpecahan satu bangsa. Radikalisme 

adalah faham dan tindakan seseorang atau kelompok yang selalu menggunakan 

kekerasan dalam mengusulkan perubahan yang diinginkan.
14

 

4) Akomodatif Terhadap Budaya Lokal 

Akomodatif terhadap budaya lokal adalah indikator terakhir dalam konsep 

moderasi beragama. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih 

ramah dalam penerimaan tradisi budaya lokal dalam perilaku keagamaanya, 

sejauh tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya.
15

 

Sikap umat Islam wajib berlaku adil antar sesama manusia. Interaksi sosial 

yang dibangun oleh umat Islam dengan agama lain atau paham lainnya perlu 

mengedepankan sikap kemanusiaan dan bisa menjadi penengah dalam 

menghadapi munculnya isu-isu sosial keagamaan serta ikut dandil dalam 

                                                                 
13

 Lukman Hakim Saifuddin, “Moderasi Beragama”, ... h.44. 
14

 Lukman Hakim Saifuddin, “Moderasi Beragama”, ...h.45. 
15

 Lukman Hakim Saifuddin, “Moderasi Beragama”, (Kementrian Agama RI, Badan 

Litbang dan Kementrian Agama RI,2019), h.46. 
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menyelesaikan suatu masalah secara adil dan bijaksana tanpa ada sikap membeda-

bedakan sesama paham yang lain. 

Islam memaknai moderasi beragama atau sikap moderat dalam hal 

beragama ini yaitu dengan kesadaran diri akan keharusan memposisikan diri 

diposisi tengah-tengah atau wasathiyah. Tidak ekstrim kanan yang cenderung 

akan sikap beragama yang kaku, dan juga tidak ekstrim ke kiri yang selalu 

membebaskan nalar fikir dan menggampangkan serta menyamaratakan setiap 

batasan-batasan dalam semua Agama. Jika ditemukan suatu perbedaan dalam 

masyarakat yang beragam faham, maka harus di sikapi dengan arif dan dihadapi 

dengan kebesaran jiwa dan membuka suatu dialog antar sesame.
16

 Dengan hal 

demikian masyarakat mampu membangun dan mengajarkan kepada generasi 

penerus untuk bersikap toleran, dan memberikan kebebasan masyarakat dalam 

memilih paham yang ingin ia Yakini. Masing-masing paham harus 

mengedepankan sikap kebersamaan daripada sikap memaksakan kehendak untuk 

kepentingan golonganya, mengedepankan semangat moderasi beragama guna 

terjalinya keharmonisan bermasyarakat yang beragam paham dan pendapat dalam 

setiap individu. 

C. Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah adalah Organisasi masyarakat yang lahir dan 

berkembang di Kota Makassar Sulawesi Selatan tepatnya pada hari Ahad  tanggal 

1 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 14 April 2002 yang menjadi lanjutan 

dari Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah. Organisasi tersebut merupakan 

                                                                 
16

 Fauziah Nurdin , “Moderasi Beragama Menurut Al Quran Dan Hadist, Jurnal ilmiah Al 

Mu’ashirah No 1(2021): h.125. 
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gerakan dakwah dan tarbiyah yang menjadikan Al Quran dan Sunnah sebagai 

pedoman sesuai pemahaman Al-Salaf Al-shalih.
17

 Bukan hanya itu, Organisasi ini 

tidak lansung lahir tanpa adanya proses yang panjang dan memiliki kaitan dengan 

Organisasi Masyarakat lainya. 

Wahdah Islamiyah secara garis besarnya adalah organisasi yang berawal 

dari Yayasan Fahtul Muin, hal yang menyebabkan lahirnya Organisasi Wahdah 

Islamiyah berawal dari semangat untuk membentuk halaqah di antara kalangan 

pemuda Muhammadiyah kala itu, sehingga kalangan muda Muhammadiyah 

beranggapan perlu mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yang 

bernafaskan Islam.
18

 Organisasi Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah  

memiliki kaitan yang sangat erat dari aspek sejarah, sebab pada tahun 1988 

Muhammadiyah secara resmi menerima asas tunggal, sehingga sebagian anggota 

keluar dari Organisasi Muhammadiyah dan mendirikan Yayasan Fathul Muin 

yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Organasisai Wahdah Islamiyah 

dengan proses yang sangat panjang.
19

 

Wahdah Islamiyah yang tentunya memiliki tujuan tersendiri seperti: 

1) Menegakkan Syiar Islam dan menyebarkan faham Islam yang sesuai 

dengan Al-Quran dan sunnah. 

                                                                 
17

 Beny “Model Pendidikan Halaqah Wahdah Islamiyah Makassar” Skripsi (Makassar: 

Fak. Agama Islam Unismuh Surakarta,2008): h. 5. 
18

 Suriati “Pola Komunikasi  Dakwah Wahdah Islamiyah di Kabupaten Sinjai” Jurnal 

Smart Vol.6 NO. 1 (2020): h.83. 
19

 Nur Azizah, dkk, Komunitas Wahdah Islamiyah, Jurnal Presdestinasi Vol 15, No 2 

(2022)”h. 2 
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2) Membangun Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah Yang 

berlandaskan semangat Ta’awun (Kerjasama) dan Tanaasuh (saling 

menasehati). 

3) Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam 

berbagai aspek kehidupan.
20

 

Wahdah Islamiyah memiliki beberapa agenda sebagai bentuk 

gerakan sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia seperti:
21

 

A) Pendidikan Formal 

Pendidikan Formal Menjadi salah satu agenda dari Organisasi Wahdah 

Islamiyah seperti memiliki institusi-institusi Pendidikan yang berbasis 

Islam 

B) Dakwah Islamiyah 

Sebagai Organisasi Islam yang lebih memfokuskan terhadap dakwah 

dan syiar-syiar Islam, Wahdah Islamiyah memiliki berbagai macam 

sarana dakwah seperti Radio suara Wahdah FM, Situs Internet, dan 

jurnal Islam Al bashirah.  

C) Aktivitas Sosial 

Organisasi Wahdah Islamiyah memiliki departemen khusus untuk 

menangani aktivitas sosial seperti penanggulangan musibah, Dankes, 

sumbangan baju bekas, sumbangan sembako, dan sumbangan buka 

                                                                 
20

Musliani, “Pola Komunikasi Wahdah Islamiyah Terhadap Masyarakat Kelurahan 

Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Unismuh Makassar,2022): h. 23. 
21

Nur Azizah, dkk, Komunitas Wahdah Islamiyah, Jurnal Presdestinasi Vol 15, No 2 

(2022)”h.14. 
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puasa.
22

 Agenda-agenda sosial yang dijalankan oleh Wahdah 

Islamiyah yang dijelaskan diatas adalah bentuk kepedulian organisasi 

terhadap keberlansungan masyarakat secara umum yang sesuai dengan 

ajaran Rasulullah SAW. 

D. Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

Fenomenologi awalnya termasuk gerakan filsafat yang dicetuskan oleh 

Edmund Husserl pada abad ke-20. Husserl menerapkan tradisi berfikir 

fenomenologi yang bersifat transendental. Pemikiran ini dibentuk berdasarkan 

konstruksi berfikir yang sedikit banyak dipengaruhi oleh logika positivistik, 

seperti aritmatika dan geometri. Penggunaan logika berfikir positivistik bagi 

Husserl menjadi sarana menuju pemikiran metafisik transendetal.
23

 Secara bahasa 

fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yakni phenomenon yang artinya realitas 

yang tampak, dan logos berarti ilmu. sedangkan secara istilah adalah ilmu yang 

bertujuan mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. 

Teori fenomenologi Alferd Schutz ada dua hal yang perlu diperhatikan 

yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Esensi pengetahuan dalam kehidupan 

sosial menurut Alferd Schutz adalah akal sebagai alat mengendalikan perilaku 

kehidupan manusia dalam keseharianya. Sebab akal merupakan unsur sensorik 

yang melibatkan indra penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Sedangkan 

                                                                 
22

Muhammad Saleh Tajuddin, “ Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah 

Islamiyah(WI) di Sulawesi Selatan” Al-fikr Vol.17 No.1 (2013): h. 227. 
23

Stefanus Nindito, “Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna dan 

Realitas dalam Ilmu Sosial” Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 2 No.1 (2005) h.83. 
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unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi Alfred Schutz 

adalah dunia keseharian.
24

 

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial, Schutz juga 

mengembangkan model tindakan manusia (human of action) dengan tiga dalil 

umum yaitu: 

a. The postulate of logical consistency (konsistensi logis) agar peneliti 

mengetahui validasi dari maksud penelitianya sehingga penelitian 

dapat dianalisis. 

b. The postulate of subjective interpretation (interpretasi subyektif) 

peneliti diharuskan untuk mengetahui berbagai macam tindakan atau 

pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Oleh sebab itu, 

peneliti harus menempatkan diri secara subjektif. 

c. The postulate of adequacy (kecukupan) peneliti menyusun konstruksi 

ilmiah secara konsisten sesuai realitas sosial yang ada.
25

 

Selain itu, Schutz juga mengatakan untuk mendalami fenomena sosial, 

peneliti harus mendalami dan memperhatikan empat unsur pokok 

fenomenologi yaitu: 

a. Perhatian terhadap pelaku sosial. 

b. Perhatian pada fakta yang penting dan pada sikap yang wajar atau 

alamiah. 

c. Memusatkan perhatian pada masalah mikro. 
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Al Akbar, Nuruddin dan Muhammad Supraja, “Alfred Schutz, Pengarusutamaan 

Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial, (Yogyakarta: UGM University Press, 2020) h.157. 
25

Muchlis Makruf, “Fenomena Nikah Sirri di Desa Kalisat Perspektif Teori 

Fenomenologi Sosial Alfred Schutz”, Tesis, (Malang: Program Magister Pascasarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim (2021), h.36. 
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d. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan.
26

 

Karakteristik metode fenomenologi milik Schutz terdapat pada 

konsep tindakan sosial melalui penafsiran. Untuk menggambarkan seluruh 

tindakan sesorang, maka Schutz membagi dalam dua tipe motif yaitu 

pertama, in order to motive (motif tujuan) kedua, Because Motive (motif 

karena). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN   

A. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah mempelajari secara instensif 

tentang latar belakang keadaan dan interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga 

dan masyarakat.
1
 Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 

penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.  

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan deskriptif atau 

suatu bentuk penelitian yang paling dasar.
2
 Ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa 

manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan pemerdayaan dengan fenomena lain.  

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian akan dilakukan 

dengan menggali informasi secara langsung di lapangan tepatnya pada pemuda 

Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang. 

B. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan judul skripsi tentang Respons Pemuda Muslim Terhadap 

Isu Moderasi Beragama: Studi Kasus Pada Pemuda Wahdah Islamiyah di Kel. 

Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, maka lokasi penelitian ini berada di Kel. 

Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. 
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C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa data serta mengganbarkan fakta tentang permasalahan yang di teliti, 

berikut jenis pendekatan penelitian: 

1) Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan fenomenologi adalah mencoba untuk menafikan semua asumsi 

yang mengkontaminasikan pengalaman manusia, hal inilah yang menyebabkan 

fenomenologi disebut sebagai cara berfilsafat yang radikal. Fenomenologi 

mengambil penekanan upaya untuk menemukan “hal itu sendiri” lepas dari segala 

presuposisi.
3
 Pendekatan ini digunakan untuk menggali lebih mendalam 

pemahaman atau pemaknaan seseorang terkait fenomena yang terjadi serta 

mencoba mendeskripsikan pemahaman Pemuda wahda Islamiyah  Terhadap Isu 

Moderasi beragama.  

2) Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis sering disebut dengan pendekatan wahyu atau 

keyakinan peneliti sendiri. Dimana realitas agama yang sebenarnya adalah apa 

yang dikatakan masing-masing agama.
4
 Pendekatan ini digunakan untuk 

mengetahui lebih dalam pemahaman teologis seseorang serta mencoba 

mendeskripsikan efek dari pemahaman pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan 

Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang dihasilkan dari observasi dilapangan dengan 

menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sumbernya adalah 

pemuda Wahdah Islamiyah di Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, 

artikel-artikel, laporan hasil penelitian terdahulu dan sebagainya yang kemudian 

dianggap senada dengan fokus penelitian ini. 

E. Metode pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik field research (penelitian lapangan). Yaitu pengumpulan data dengan 

menggunakan metode yang telah ditentukan, adapun teknik yang digunakan yaitu: 

1. Observasi  

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pemuda 

dan masyarakat Wahdah Islamiyah hidup berdampingan dengan masyarakat 

berbagai macam Agama. 
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2.Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti 

kepada narasumber untuk mendapatkan suatu informasi menggunakan pedoman 

wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada pemuda Wahdah Islamiyah di 

Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

2. Dokumentasi     

Metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentabnng pendapat, teori 

dalil atau hokum-hukum dan lain-lain yang berhubungahnn dengan masalah 

penelitian. 
5
  

F. Instrument Penelitian  

Instrumen Penelitian merupakan alat ukur untuk mengumpulkan       

informasi dan data penelitian. Instrumen penelitian ini menjadi modal awal 

peneliti dalam aktivitas penelitian dan menjadi hal yang sangat penting. Tujuan 

penelitian menurut Suharsimin Arikunto adalah agar penelitian lebih terarah, 

mudah dan sistematis.
6
 

G. Teknik Penentuan informan 

Dalam penelitian kualitatif pertimbangan utama dalam pengumpulan data 

adalah pemilihan informan. Penilitian kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Snowball Sampling 

dimana teknik ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan 

                                                                 
5
 Syamsuddin AB “Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian social” h.108 

6
 Fandy, “Instrumen penelitian”, (Gramedia blog) Www.gramedia.com, Diakses Pada 28 

Mei 2023. 

http://www.gramedia.com/
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mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.
7
 

Pada pelaksanaanya, teknik snowball sampling adalah suatu teknik yang bertahap 

ibarat analogi bola salju dari butiran-butiran salju yang kecil kemudian secara 

bertahap menjadi lebih besar ketika digulingkan dalam hamparan salju. Berarti 

pengambilan informan dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel yang 

berawal dari satu orang yang kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan 

terhadap sampel yang awal. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berawal dari pemuda Wahdah 

Islamiyah yang bernama Makbul kemudian dari informan tersebut meluas ke 

informan-informan pemuda Wahdah Islamiyah lainnya seperti Zulfikar 

Kaharuddin, Almuzran, Abdurasikin, Siti Nur Halima dan lain-lain. 

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data  

Teknik analisis data menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai, 

mengigat data adalah bahn utama dalam proses pembuatan keputusan .ada 3 tahap 

analisis data yang dilakukan peneliti  

a. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyerderhanaan data, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan, mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, dan mengfokuskan pada hal-hal yang penting. 
8
 

 

                                                                 
7
 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan” Comtech Vol. 

5 No. 2 (2014), h. 1113. 
8
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, “Pengantar Metodologi Penelitian : Panduan Bagi 

Peneliti Pemula”  h. 118-119 
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b. Penyajian data 

Penyajian data adalah penampilan data dalam bentuk yang lebih sederhana 

lagi dengan tujuan untuk melakukan pengklasifikasian data sesuai dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian.  

c. Verifikasi dan Penyimpulan 

Verifikasi dan penyimpulan data merupakan proses pengambilan intisari 

dari data yang telah disajikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Wahdah Islamiyah A.

 

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kota Makassar 

 

Gambar 1 

Peta Kota Makassar 

Sumber: Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar 

 

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang 

terletak antara 119º24‟17‟38” Bujur Timur dan 5º8‟6‟19” Lintang Selatan yang 

berbatasan dengan wilayah yang akan diurakan dalam tabel berikut 

Tabel 1 

Batas-Batas Wilayah Kota Makassar 
NO Arah Perbatasan 

1. Sebelah Utara Kabupaten Maros 

2. Sebelah Barat Selat Makassar 
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3. Sebelah Selatan Kabupaten Gowa 

4. Sebelah Timur Kabupaten Maros 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2023 

Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, 

pendidikan, pariwisata, dan lingkungan pemukiman. Adapun secara administratif, 

Kota Makassar terbagi dalam 15 Kecamatan dan 153 kelurahan dengan luas 

175,77 km². Berikut ini tabel yang memperlihatkan luas wilayah Kota Makassar 

dan masing-masing luas kecamatan yang ada di Kota Makassar. 

       Tabel 2 

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2022 

 

Kecamatan Ibu Kota 

Kecamatan 

Luas (Km²) 

Mariso Kampung Buyang 1,82 

Mamajang Maricaya Selatan 2,25 

Tamalatea Maccini Sombala 20,21 

Rappocini Gunung Sari 9,23 

Makassar Maradekaya 2,25 

Ujung Pandang Baru 2,63 

Wajo Melayu Baru 1,99 

Bontoala Wajo Baru 2,10 

Ujung Tanah Pattingaloang Baru 4,40 

Kepulauan Sangkarrang Kodingareng 1,54 

Tallo Ujung Pandang Baru 5,83 

Panakkukang Paropo 17,05 

Manggala Manggala 24,14 

Biringkanaya Bulurokeng 48,22 

Tamalanrea Tamalanrea 31,84 

Makassar 175,77 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2022 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kecamatan dengan wilayah 

terluas di Kota Makassar adalah kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km², 

sedangkan Kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan 

Kepulauan Sangkarrang dengan luas hanya 1,54 km². 

Jumlah penduduk di Kota Makassar sebanyak 1.432.189 jiwa. Penduduk 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 713.362 jiwa dan perempuan sebanyak 

718.827 jiwa. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa pada 100 

penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk 

dari tahun 2020 hingga 2022 sebesar 0,60 persen. Berikut ini tabel yang 

menunjukkan jumlah penduduk Kota Makassar 2022. 

 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota 

Makassar Tahun 2022 

 

Kecamatan 
Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk Laki-Laki Perempuan 

Mariso 29007 28788 57795 

Mamajang 27542 28552 56094 

Tamalatea 91174 91175 182348 

Rappocini 70865 73868 144733 

Makassar 40763 41502 82265 

Ujung Pandang 12265 13000 25265 

Wajo 15042 15068 30110 

Bontoala 27410 27829 55239 

Ujung Tanah 18087 18040 36127 

Kepulauan Sangkarrang 7087 7171 14258 
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Tallo 73552 72356 145908 

Panakkukang 69762 69997 139759 

Manggala 74113 74349 148462 

Biringkanaya 105222 105282 210504 

Tamalanrea 51471 51851 103322 

TOTAL 713362 718827 1432189 

Sumber: BPS Kota Makassar 2022 

  

Tabel di atas menunjukan bahwa kecamatan dengan penduduk tertinggi 

yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah 211.288 jiwa. Sedangkan 

kecamatan dengan penduduk terendah yaitu Kecamatan Sangkarrang dengan 

jumlah 14.258 jiwa 

2. Letak dan Kondisi Wilayah Geografis Kecamatan Manggala 

   Gambar 2 

Peta Kecamatan Manggala
1
 

 

 

                                                                 
1
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Kecamatan_Manggala,_Kota_Makassar.jpg 

diakses pada 6 Juli 2023 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Kecamatan_Manggala,_Kota_Makassar.jpg
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 Kecamatan Manggala adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota 

Makassar dengan luas 24,14 km² yang berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea 

di bagian Utara, Kabupaten Gowa di bagian Selatan, Kecamatan Panakkukang di 

bagian Barat dan Kabupaten Maros di bagian Timur. selain itu Kecamatan 

Manggala memiliki sebanyak 8 Kelurahan yaitu Manggala, Antang, Bitowa, 

Batua, Borong, Bangkala, Biring Romang, dan Kelurahan Tamangapa. Berikut 

tabel luas masing-masing kelurahan di Kecamatan Manggala: 

Tabel 4 

Luas Kelurahan di Kecamatan Manggala 

Sumber: BPS Kota Makassar Kecamatan Manggala 2021 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelurahan terluas di 

Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Tamangapa dengan luas 7,62 km² 

sedangkan kelurahan yang wilayahnya terkecil di Kecamatan Manggala adalah 

Kelurahan Biring Romang dengan luas hanya 0,88². 

 Jumlah penduduk di Kecamatan Manggala Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) Tahun 2021 sebanyak 146.727 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 73.233 jiwa sedangkan penduduk di Kecamatan Manggala dengan 

No Kelurahan Luas (Km²) 

1. Antang 2,63 km² 

2. Bangkala 3,42 km² 

3. Batua 1,92 km² 

4. Biring Romang 0,88 km² 

5. Bitowa 1,31 km² 

6. Borong 1,92 km² 

7. Manggala 4,44 km² 

8. Tamangapa 7,62 km² 
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berjenis kelamin perempuan Sebanyak 73.494 jiwa. Berikut tabel jumlah 

penduduk di Kecamatan Manggala: 

Tabel 5 

Jumlah Penduduk di Kecamatan Manggala Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

Kelurahan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Borong 9 211 9 588 18 799 

Bangkala 9 171 9 363 15 535 

Tamangapa 7 651 7 678 15 329 

Manggala 12 685 12 821 25 502 

Antang 8 712 8 553 17 265 

Batua 12 019 11 937 23 956 

Bitowa 7 119 6 991 14 110 

Biring Romang 6 665 6 563 13 228 

Total 73 233 73 494 146 727 

Sumber: BPS Kota Makassar Kecamatan Manggala 2021 

 Berdasarkan tabel diatas Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak adalah Kelurahan Manggala yaitu 25.502 jiwa dengan penduduk 

berejenis kelamin laki-laki sebanyak 12.685 jiwa dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 12.821 jiwa. 

 Kecamatan Manggala termasuk sebagai salah satu kecamatan yang 

masyarakatnya terbilang plural atau beragam seperti contohhnya Agama yang di 

anut oleh masyarakat. Menurut kantor urusan Agama di Kecamatan Manggala, 

penganut Agama Islam sebanyak 81.775 jiwa, Katholik sebanyak 1.660 jiwa, 

Protestan 3.486 jiwa, Hindu 174 jiwa dan penganut Agama Budha sebanyak 191 
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jiwa.
2
 Hal tersebut cukup membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Manggala 

terbilang toleran sebab mampu hidup berdampingan satu sama lain. 

3. Letak dan Kondisi Wilayah di Kelurahan Antang 

 

Kelurahan Antang termasuk salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan 

Manggala. Kelurahan Antang berjarak 10 km dari kantor balai kota Makassar 

yang menjadi titik nol kota Makassar dengan jarak waktu sekitar 17-30 menit 

sesuai dengan keadaan rute perjalanan dari Jl. Balaikota, Jl. Jend. M. Yusuf, Jl. 

Urip Sumoharjo, Jl. Poros Makassar-Maros, Jl. Dr. Leimena dan sampai di 

Kelurahan Antang. Perjalanan dari balai kota makassar sampai ke kelurahan 

Antang melewati beberapa Universitas seperti Universitas Bosowa dan 

Universitas Muslim Indonesia. Selain itu, melewati beberapa fasilitas kota seperti 

rumah sakit, masjid raya dan Mall Nipah Makassar. 

 Penamaan Antang pada kelurahan ini diambil dari nama seorang tokoh 

agama islam dengan gelar Lo‟Mo‟. Tempat tinggal beliau dikenal dengan sebutan 

“Pammantanganna Lo‟mo‟ka” dengan singkatan Lo‟moka Riantang. Di 

Kelurahan Antang terdapat pemakaman bersejarah  yang di sebut Lo‟mo‟ 

Riantang maka dari situlah penamaan Kampung Antang yang kemudian menjadi 

Kelurahan Antang. Sebelumnya Antang adalah salah satu desa atau kampung 

yang menjadi bagaian dari Kabupaten Gowa dengan penggabungan beberapa 

kampung seperti Kampung Manggala, Kampung Bitowa dan Kampung Pannara. 

                                                                 
2
Badan Pusat Statistik Kota makassar, Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021 

(Makasar: BPS Kota Makassar,2021), h.16 
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Samapai pada tahun 1971 Desa Antang di masukkan kedalam wilayah Ujung 

Pandang dengan menjadi Kelurahan Antang.
3
 

 Berdasarkan letak geografisnya, batas-batas wilayah Kelurahan Antang 

diuraikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 6 

Batas-Batas Wilayah Kelurahan Antang 

 

No Arah Perbatasan 

1. Sebelah Utara Kelurahan Batua 

2. Sebelah Selatan Kelurahan Bangkala 

3. Sebelah Barat Kelurahan Batua dan Kelurahan 

Borong 

4. Sebelah Timur Kelurahan Bitowa 

Sumber: Website Wikipedia Antang Manggala Makassar 

 

Menurut badan pusat statistik Kota makassar Kecamatan Manggala tahun 

2021. Kelurahan Antang memiliki luas wilayah 2,63 km
2
 dengan jumlah 

penduduk sebanyak 17.265 jiwa dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8.712 

jiwa dan perempuan sebanyak 8.553 jiwa. Berikut tabel penduduk Kelurahan 

Antang berdasarkan agamanya. 

Tabel 7 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Islam Katolik Protestan Hindu Budha Lainnya 

11.918 197 283 62 81 - 

                                                                 
3
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Antang,_Manggala,_Makassar diakses pada 6 Juli 

2023 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Antang,_Manggala,_Makassar
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Jumlah 12.541 

Sumber: KUA Kecamatan Manggala Tahun 2019/2020 

Masyarakat Antang terbilang majemuk dari segi Agama, sebab tabel diatas 

yang bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala tahun 

2019/2020 menggambarkan kemajemukan masyarakat Antang. Terdapat beberapa 

Agama yang ada di Kelurahan Antang seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, 

Budha dan lainnya akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang belum 

terhitung kedalam hasil densus penduduk menurut Agama. 

4. Gambaran Umum Wahdah Islamiyah di Kota Makassar 

 

Wahdah Islamiyah berdiri berdasarkan apa yang dikatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa tujuan terciptanya manusia hanya menyembah Allah 

Swt. Oleh karena itu wahyu dan cahaya Islam melalui Al-Quran diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw untuk seluruh umat manusia dari penghambaan 

kepada sasama makhluk menjadi penghambaan hanya kepada Allah Swt. Demi 

terwujudnya tujuan terciptanya manusia tersebut, Allah Swt memerintahkan 

kepada Nabi dan Rasulnya beserta para umatnya untuk memilih jalur dakwah 

dengan penuh hikmah. Akan tetapi dakwah yang baik akan kalah dengan dakwah-

dakwah kebatilan jika tidak terstruktur dengan rapi. 

Sesuai dengan keyakinan tersebut, maka sudah seharusnya dibentuk 

Lembaga-lembaga dakwah yang lebih terorganisir dan terstruktur sesuai dengan 

Al-Quran dan Hadist. Maka pada tanggal 14 April 2002 M atau bertepatan dengan 

bulan Shafar tahun 1423 H terbentuklah Organisasi Islam di Kota Makassar 
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dengan nama Wahdah Islamiyah dengan menjadikan ahlussunnah waljamaah 

(ash-shalaf shalih) sebagai menhaj atau pedoman dalam berdakwah.
4
 

1. Visi dan Misi Wahdah Islamiyah 

a. Visi utama Wahdah Islamiyah, yakni: 

“Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam yang eksis secara Nasional pada 

tahun 1452 H/2030 M” Eksis yang dimaksud dalam visi adalah: 

1) Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua Provinsi di 

Indonesia 

2) Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/kota di 

Indonesia 

3) Memiliki Lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD 

4) Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi Muslim yang berusia produktif 

(15-60 tahun) atau sebanyak 8.800.000 kader (Catatan: angka mutlak dari 

5% dialokasikan kepada masing-masing DPW atau DPD sesuai kapasitas 

dan potensi pertumbuhanya). Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2030 = 

296.405.873 jiwa. Proyeksi kader Wahdah Islamiyah 2030 = 8.800.000 

orang. 

5) Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab 

(Ma‟had „Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang 

alumni  tadribuddu‟at dan 5 orang alumni perguruan tinggi dalam negeri 

dan luar negeri, serta 1 orang alumni tahfidzul Qur‟an yang terlibat secara 

                                                                 
4
Dokumentasi Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah 
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aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-

masing di tiap DPD. 

6) Keberadaan lembaga Wahdaha Islamiyah dikenal dan diakui oleh 

masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui 

dengan: 

a) Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga 

setidaknya dalam hal pengembangan dakwah, Pendidikan, atau sosial. 

b) Adanya legalitas dari pemerintah. 

7) Tersedianya sarana oprasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. 

Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana pendidikan. 

8) Memiliki sumber usaha sebagai sumber dana-dana rutin. 

9) Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. 

10) Memiliki media dakwah dan informasi. 

11) Memiliki Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah. 

b. Misi Wahdah Islamiyah 

Berdasarkan visi tersebut, maka misi Wahdah Islamiyah hingga tahun 

2030 adalah sebagai berikut: 

1) Menanamkan dan menyebarkan Aqidah Islamiyah yang shahih kepada 

umat berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah sesuai pemahaman ahlussunnah 

wal jamaah (ash-shalaf shalih). 

2) Membangun persatuan umat dan Ukhuwah Islamiyah yang di landasi 

semangat ta‟wun dan tanahsuh. 
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3) Membentuk dan membina keluarga Sakinah serta melahirkan generasi 

Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan 

untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. 

1. Pembinaan Umat Wahdah Islamiyah 

 

a. Pembinaan Generasi Muda  

Wahdah Islamiyah pada pembinaan generasi muda terfokus pada 

pembinaan akidah, iman, tauhid, dan amal saleh dengan menanamkan 

ahlussunnah wal jama‟ah sejak dari awal pembinaan. Pembinaan generasi muda 

dapat menciptakan sumber daya manusia untuk kepentingan dakwah dimasa 

depan. Generasi muda yang dibina oleh Wahdah Islamiyah adalah generasi yang 

memiliki pemahaman akan nilai-nilai akidah dan tauhid yang benar sehingga 

menjadi generasi muda yang loyal dan keimanan yang penuh kepada Allah Swt. 

b. Pembinaan umat 

Dalam organisasi Wahdah Islamiyah dibentuk departemen yang 

memfokuskan atau diberi tugas untuk melakukan pembinaan umat departemen itu 

adalah departemen dakwah dan kaderisasi dengan kegiatan-kegiatan yaitu: 

1) Penanganan khutbah jum‟at. Departemen ini mengirimkan puluhan da‟inya 

untuk menjadi khatib jum‟at di berbagai masjid. 

2) Penanganan taklim syar‟i. Departemen ini menangani taklim secara rutin 

dengan materi yang disampaikan yaitu akidah Islamiyah, Fiqih, Tafsir Al-

Qur‟an, dan al-Hadist. 
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3) Penanganan majelik taklim. Departemen ini juga menangani majelis taklim 

yang dapat menjadi wadah untuk menciptakan jaringan-jaringan baru yang 

tidal bersifat formal kelembagaan Wahdah Islamiyah. 

4) Pembinaan kelompok kajian Islam. Membina kelompok majelis taklim 

secara intensif dan berjenjang dengan 3 tingkatan yaitu tahmid (kajian Islam 

tingkat pemula), takwin (kelompok kajian Islam tingkat lanjutan), dan 

tanfidz (Kelompok kajian Islam tingkat pembina. 

2. Metode Dakwah 

Wahdah Islamiyah dalam pelaksanaan dakwah memiliki beberapa metode 

dakwah yang digunakan yakni: 

a. Dakwah umum terdiri dari seminar Agama, tabligh akbar dan daurah 

syar‟iyah metode ini digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan dan 

mengajak para mad‟u (jamaah) mendengarkan dakwah dengan berbagai 

tema yang dibutuhkan. Setelah itu mereka direkrut dan belajar islam secara 

intensif. 

b. Dakwah Khusus yaitu Tarbiyah dan Dirosa metode ini digunakan untuk 

mengajarkan mad‟u yang telah direkrut melalui tabligh akbar, seminar Islam 

atau daurah syar‟iyah mengenai belajar islam secara intensif, Ketika ia 

membaca Al-Qur‟an dengan lancer maka langsung diarahkan ke Tarbiyah, 

sedangkan jika cara membaca Al-Qur‟annya terbata-bata maka akan 

diarahkan ke Dirosa. 
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c. Dakwah Fardiyah, dakwah dengan metode pendekatan kepada person, hal 

ini disampaikan kepada orang-orang terdekat, seperti teman, sahabat, 

keluarga, kerabat dan kenalan. 

 Pemahaman Pemuda Wahdah Islamiyah Mengenai Konsep Moderasi B.

Beragama 

 

Mambahas persoalan moderasi beragama, moderasi beragama merupakan 

konsep beragama yang digaungkan oleh pemerintah terkhusus Kementrian Agama 

RI. Konsep moderasi yang dimaksud bukan berarti memoderasikan Agama akan 

tetapi cara beragama atau sikap yang lebih menerima perbedaan sebagai suatu 

keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan juga seluruh Agama 

telah mengajarkan prinsip moderasi. 

Moderasi beragama merupakan suatu proses saling memahami antar 

penganut agama dengan mengedepankan prinsip yang seimbang dan adil tanpa 

harus melakukan paksaan dalam memberi pendapat apalagi bertindak radikal yang 

selalu menggunakan kekerasan yang terbilang ekstrim dan berlebih-lebihan. 

Perilaku ekstrim dan berlebih-lebihan ini biasanya memiliki karakter yang 

mudah mengkafirkan agama dan kepercayaan orang lain tanpa memikirkan 

dampak perpecahan setelahnya dan parahnya lagi dari sikap ekstrim ini juga 

menjadi awal dari mundurnya suatu bangsa. Sejatinya penganut agama haruslah 

mengedepankan prinsip yang adil dan berimbang sebab hubungan kepada Tuhan 

tidak seutuhnya terjalin ketika hubungan sesama manusia masih belum terjalin 

dengan baik dan hal ini juga perlu menggunakan prinsip yang adil. Oleh karena 

itu, pentingnya menggunakan konsep moderasi beragama dikehidpan sehari-hari. 
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Tegaknya moderasi beragama dapat terealisasikan dengan adanya 

kesadaran diri seseorang dan pemberian pemahaman kepada seluruh elemen 

masyarakat misalnya menanamkan konsep moderasi beragama sejak masih usia 

dini dan juga peran organisasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menerapkan 

konsep moderasi beragama misalnya mensosialisasikan konsep tersebut kepada 

masyarakat secara umum. 

Pemahaman pemuda Wahdah Islamiyah tentang moderasi beragama 

terbilang berimbang sebab dalam beberapa penelitian terdapat informan yang 

masih belum mengetahui apaitu moderasi beragama akan tetapi mereka faham 

dengan ajaran wasathiyah dalam Islam selain itu ada juga yang betul-betul 

memahami konsep moderasi beragama dengan memaknainya sebagai konsep 

beragama yang damai, adil dan tentunya sangat menjujung tinggi nilai-nilai 

toleransi. 

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan Fenomenologis 

yang digunakan untuk memahami dan menggali lebih dalam terkait pemahaman 

dan pemaknaan seseorang atau kelompok terkait fenomena yang terjadi. Selain 

itu, pendekatan yang ke dua yaitu pendekatan Teologis yang dimana pendekatan 

ini digunakan untuk memahami lebih dalam tentang pemahaman teologis serta 

mencoba mendeskripsikan pemahaman pemuda Wahdah Islamiyah mengenai isu 

moderasi beragama di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

Moderasi beragama dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai konsep 

beragama yang seimbang dan stabil, tidak condong kekiri dan tidak condong 



47 

 

 

kekanan, tidak berlebih-lebihan dalam beragama seperti memaksakan keyakinan 

kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan dan mudah mengkafir-kafirkan 

kelompok yang tidak sejalan dengan apa yang mereka Yakini. Dalam pembahasan 

pemahaman pemuda Wahdah Islamiyah penulis akan membagi menjadi dua 

pembahasan yakni informan yang baru mendengar moderasi beragama dan 

informan yang telah mengerti moderasi beragama baik definisi maupun indikator-

indikator dalam moderasi beragama. 

1. Informan yang baru mendengar konsep moderasi beragama 

Informan yang Bernama Makbul yang merupakan salah satu pemuda 

Wahdah Islamiyah dan sekaligus tenaga pengajar di pesantren Ahsan 

Abudurrahman, ia tidak mengetahui moderasi beragama sebelumnya, akan tetapi 

peneliti menjelaskan tentang moderasi beragama secara ringkas. Ia mengatakan 

bahwa: 

“Sebelumnya saya tidak faham tentang moderasi beragama secara 

mendalam, akan tetapi yang seperti anda katakan tentang moderasi 

beragama itu adalah cara beragama diranah sosial yang selalu berfikir 

moderat atau selalu menjadi penengah, dan sangat toleran dalam berfikir 

dan bertindak.”
5
 

Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa informan yang bernama 

Makbul sebelumnya belum mengetahui tentang konsep moderasi beragama, akan 

tetapi peneliti menjelaskan moderasi beragama secara ringkas dan ia memahami 

apa yang peneliti jelaskan. 

                                                                 
5
 Makbul (22 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 25 Juni 2023). 
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 Begitupun dengan Zulfikar Kaharuddin yang juga salah satu pemuda 

Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang yang sebelumnya juga belum mengetahui 

moderasi beragama akan tetapi peneliti juga menjelaskan secara ringkas. Beliau 

mengatakan bahwa: 

“jujur saya sangat belum mengetahui moderasi beragama dan bahkan saya 

baru mendengar bahwa ada hal seperti itu, yang saya ketahui dari 

penjelasan anda tadi bahwa Moderasi Beragama itu adalah meyakini 

kebenaran Agama sendiri akan tetapi menghargai dan menghormati 

keyakinan orang lain, tanpa harus membenarkan apa yang mereka 

Yakini.”
6
 

 

Sejalan dengan yang dikatakan oleh infoman diatas Almuzran yang juga pemuda 

Wahdah Islamiyah, ia belum pernah mendengar sama sekali tentang moderasi 

beragama. 

“Jujur saya belum pernah mendengar konsep moderasi beragama 

sebelumnya baik itu di internet maupun di tempat saya dulu bersekolah.”
7
 

 

Begitupun dengan Yasin salah satu pemuda Wahdah Islamiyah yang belum tahu 

dan belum pernah mendengar moderasi beragama sebelumnya. 

“Saya belum pernah mendengar tentang moderasi beragama sebelumnya 

sampai anda menjelaskan tentang moderasi beragama dan saya faham 

bahwa moderasi beragama sama dengan ajaran Washatiyah dalam Agama 

Islam.”
8
 

 

Moderasi Beragama bagi beberapa pemuda Wahdah Islamiyah masi 

tergolong baru mereka dengar akan tetapi Sebagian dari mereka mengetahui dan 

merasakan ada kesamaan dengan ajaran wasathiyah dalam Islam dan moderasi 

beragama yang dikampanyekan oleh pemerintah saat ini. 

                                                                 
6
 Zulfikar Kaharuddin (21 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 9 Juli 2023). 
7
 Almuzran (20 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
8
Yasin (22 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
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2. Informan yang telah lama mengetahui moderasi beragama 

Berikut beberapa pemuda Wahdah Islamiyah yang telah mengerti tentang 

moderasi beragama, menurut Abdurasikin salah satu pemuda Wahdah Islamiyah 

yang juga faham tentang moderasi beragama, dalam wawancaranya ia 

mengatakan bahwa: 

“Moderasi beragama adalah meyakini dan membenarkan agama sendiri, 

menjalankan ritual keagamaan sesuai sunnah Nabi, akan tetapi 

menghormati dan menghargai penganut agama lain tanpa membenarkan 

apa yang mereka yakini.” 

 

Lanjut abdurasikin mengatakan bahwa: 

 

“Moderasi Beragama adalah sikap yang sangat positif terkhusus kita 

sebagai warga negara Indonesia yang dimana kita hidup berdampingan 

dengan berbagai macam Agama, dan hal ini juga terjadi di masa 

Rasulullah ketika menjadi pemimpin negara yang juga beliau sangat 

toleran kepada warganya yang tidak beriman kepadanya.”
9
 

  

 Hasil wawancara Abdurasikin dia memahami moderasi beragama sebagai 

konsep yang menghormati penganut Agama lain dengan tetap menjalani ritual 

keagamaan yang kita Yakini, selain itu abdurasikin juga mengatakan bahwa 

moderasi beragama adalah hal yang positif untuk diterapkan di Indonesia. 

Begitupun dengan Alwan Fahreza Ikhsan yang juga menjelaskan pemahamanya 

tentang moderasi beragama. 

“Moderasi beragama itu adalah cara beragama yang sangat menjujung 

tinggi nilai-nilai Toleransi seperti mengharagai perbedaan dengan tidak 

memaksakan keyakinan kita kepada orang-orang yang berbeda. Selain itu 

moderasi beragama juga mengajarkan tentang kemanusiaan, adil dan 

beradab seperti yang tertera dalam pedoman negara kita yakni 

Pancasila.”
10

 

 

                                                                 
9
 Abdurasikin (23 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
10

 Alwan Fahreza Ikhsan (21 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 7 Juli 2023). 
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Berdasarkan hasil wawancara Alwan Fahreza diatas, dia memahami bahwa 

moderasi beragama adalah sikap saling menghargai sesama manusia dan juga dia 

mengatakan bahwa konsep moderasi beragama juga sejalan dengan ideologi 

Pancasila. Selain itu Siti Nur Halima juga menjelaskan pemahamanyanya tentang 

konsep moderasi beragama. 

“Saya pernah mendengar tentang moderasi beragama sebelumnya 

sepertinya isu moderasi beragama belakangan ini ramai dibicarakan di 

sosial media, yang saya ketahui tentang moderasi beragama adalah sikap 

saling menghargai antar sesama manusia tanpa melihat apa agama mereka, 

selain itu moderasi juga mengajarkan tentang toleransi dalam beragama, 

komitmen kebangsaan dan lain-lain.”
11

 

 

Selaras dengan yang dikatakan oleh Halima. Syarif salah satu pemuda Wahdah 

Islamiyah juga menjelaskan pemahaman yang dia ketahui tentang moderasi 

beragama. 

“Moderasi beragama adalah suatu sikap yang dimana kita memosisikan 

diri berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kiri dan ke kanan, 

dan juga mutlak menghargai atas keyakinan yang dianut oleh orang lain 

tanpa harus membenarkanya. Untuk hal itu berdampak baik ketika kita 

mengimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari sebab kita tinggal di 

negara dan masyarakat yang berbeda-beda, oleh karena itu hal tersebut 

bisa menjadi jalan agar perdamaian dan ketentraman antar umat beragama 

bisa terjalin harmonis.”
12

 

 

Hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemuda Wahdah 

Islamiyah sepakat dengan konsep moderasi beragama walaupun terdapat  

beberapa informan yang belum pernah mendengar moderasi beragama 

sebelumnya, akan tetapi mereka berpendapat bahwa moderasi beragama mereka 

sepakati ketika tidak menyalahi syariat Islam. Salah satu informan diatas ada yang 

                                                                 
11

 Siti Nur Halima (24 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 15 Juli 2023). 
12

 Syarif (27 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 16 Juli 2023). 
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mengatakan bahwa moderasi beragama juga pernah dilakukan di masa 

kepemimpinan Rasulullah Saw walaupun dengan istilah yang berbeda yakni 

ajaran Washatiyah. Selain itu ada juga informan yang mengatakan bahwa 

moderasi beragama juga sejalan dengan isi ideologi Pancasila. 

Beberapa pandangan informan di atas terlihat bahwa pemuda Wahdah 

Islamiyah memahami tentang moderasi beragama sebagai cara atau sikap 

beragama yang lebih mengutamakan perdamaian dan juga keseimbangan antara 

kegiatan keagamaan sendiri (ekskulif) dan penghormatan penganut Agama lain 

(Inklusif), walaupun terdapat beberapa yang belum pernah mendengarnya, akan 

tetapi peneliti tetap memberikan penjelasan tentang moderasi beragama ketika 

mewawancarai mereka. 

 Informan yang faham akan konsep moderasi beragama berusia kisaran 27 

tahun sampai usia 20 tahun, mereka mendengar konsep moderasi beragama dari 

internet, sosial media dan aktif dalam komunitas-komunitas perdamaian sehingga 

mereka faham dengan konsep moderasi beragama. Selain itu, pemuda Wahdah 

Islamiyah yang belum pernah mendengar moderasi beragama sebelumnya, berusia 

kisaran 22 tahun sampai usia 20 tahun. Mereka baru mendengar moderasi 

beragama dikarenakan baru lulus dari bangku sekolah menengah atas (SMA). 

Konsep moderasi beragama terdapat 4 indikator penting yang saling 

berkaitan, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme, dan 

akomodatif budaya lokal. Selanjutnya peneliti akan menuliskan hasil wawancara 

mengenai keempat indikator moderasi beragama. 

1. Komitmen Kebangsaan 
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Komitmen kebangsaan adalah indikator utama moderasi beragama yang 

melihat sejauh mana kesetiaan masyarakat terhadap suatu bangsa seperti 

contohnya penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dan menjalankan kewajiban 

bernegara sesuai yang tercantum dalam konstitusi negara. 

Dalam wawancara Alwan Fahreza Ikhsan dia memberikan pendapatnya 

tentang komitmen kebangsaan. 

“Komitmen kebangsaan adalah bentuk rasa cinta kita kepada bangsa dan 

negara, dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara seperti 

contohnya ketika saya masih bersekolah, saya adalah seorang pasukan 

pengibar bendera sekolah dan menurut saya itu adalah bentuk rasa cinta 

saya kepada negara Indonesia.”
13

 

 

Seperti pendapat informan sebelumnya, hal yang sama juga di sampaikan 

oleh Makbul terkait komitmen kebangsaan. 

“Menurut saya dalam beragama seseorang diwajibkan untuk mengikuti 

apa yang menjadi keputusan yang dibuat oleh Ulul amri (pemimpin) selagi 

tidak menyalahi hukum Islam, dan menurut saya itu termasuk bagian dari 

komitmen kebangsaan dengan mengikuti konstitusi atau peraturan yang 

ada di negara ini, misalnya menerima Pancasila sebagai ideologi negara.”
14

 

 

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat kedua informan sepakat bahwa 

komitmen kebangsaan itu berarti mengikuti peraturan yang ada di suatu negara, 

sama halnya dengan pendapat Aditiya mengenai komitmen kebangsaan. 

“Komitmen kebangsaan menurut saya adalah bukti kesetiaan seseorang 

kepada bangsanya, misalnya kita di Indonesia memiliki yang namanya 

ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam bernegara dan itu adalah salah 

satu bentuk komitmen kita terhadap bangsa ini.”
15

 

 

                                                                 
13

 Alwan Fahreza Ikhsan (21 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 7 Juli 2023). 
14

 Makbul (22 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 25 Juni 2023). 
15

 Aditiya (20 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 8 Juli 2023). 
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Selain itu, pendapat lain mengenai komitmen kebangsaan oleh Farah Az-

zahra dalam wawancaranya. 

“Komitmen kebangsaan adalah indikator penting dalam moderasi 

beragama, sebab dengan hal itu kita bisa melihat sejauh mana sikap atau 

tindakan kita yang berdampak pada penerimaan ideologi negara.”
16

 

 

Hasil wawancara diatas jelas membuktikan bahwa pemuda Wahdah 

Islamiyah telah memahami komitmen kebangsaan dengan jelas, yang dimana 

indikator komitmen kebangsaan sendiri membahas tentang penerimaan terhadap 

dasar negara Indonesia seperti mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

ada. Pada indikator ini pemuda Wahdah Islamiyah memiliki pemahaman tentang 

komitmen kebangsaan yang kuat. 

2. Toleransi 

Toleransi merupakan salah satu dari empat indikator moderasi beragama 

seperti yang kita ketahui toleransi adalah sikap saling menghargai antar sesama 

manusia walaupun terdapat banyak perbedaan, selain itu toleransi juga dapat 

dikatakan sebagai sikap yang selalu memberikan ruang kepada seseorang atau  

kelompok untuk menjalankan apa yang mereka yakini tanpa adanya diskriminasi. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Abdurasikin dalam wawancara mengenai 

pemahamannya tentang Toleransi. 

“Toleransi murapakan sikap saling menghargai perbedaan dan tidak 

mudah terprovokasi dengan kata-kata yang memicu perpecahan.”
17

 

 

                                                                 
16

 Farah Az-zahra (19 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 16 Juli 2023). 
17

 Abdurasikin (23 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
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 Dalam wawancara Zulfikar Kaharuddin dia juga memberikan 

pemahamanya tentang toleransi yang hampir sama dengan pemahaman informan 

sebelumnya. 

“Toleransi adalah prilaku yang selalu mengedepankan perasaan orang lain 

dengan menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, yang jelas  

toleransi berarti menghragai sebuah perbedaan.”
18

 

 Dari hasil wawancara diatas bisa kita liat bahwa ada kemiripan 

pemahaman tentang toleransi dikalangan pemuda Wahdah Islamiyah, begitupun 

hasil wawancara Syarif menurut pemahamanya terkait toleransi. 

“Toleransi adalah sikap atau perilaku yang selalu mengharagai pendapat 

orang lain, menghargai keyakinan yang mereka anut tanpa harus merusak 

akidah atau keyakinan kita sendiri sebab menurut saya toleransi itu juga 

memiliki batasan.”
19

 

 

Selain itu, pendapat Farah Az-zahra mengenai Toleransi dalam wawancaranya. 

“Toleransi ialah sikap yang menunjang adanya moderasi beragama, sebab 

toleransi sendiri memiliki arti menerima perbedaan, menghargai dan 

menghormati mereka yang tidak sepemahaman atau tidak seiman dengan 

kita.”
20

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pemuda Wahdah Islamiyah dalam memahami sikap toleransi itu memiliki 

batasan-batasan tertentu dan mereka berpendapat bahwa toleransi adalah prilaku 

yang selalu menghargai pendapat orang lain tanpa ada diskriminasi. Dari beberapa 

informan dalam indikator toleransi rata-rata pemuda Wahdah Islamiyah menerima 

dan menganggap toleransi sebagai hal yang positif. 

                                                                 
18

 Zulfikar Kaharuddin (21 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 9 Juli 2023). 
19

 Syarif (27 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 14 Juli 2023). 
20

 Farah Az-zahra (19 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 16 Juli 2023). 
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3. Anti Radikalisme 

Radikalisme adalah faham yang selalu menggunakan kekerasan untuk 

menggapai apa yang mereka inginkan, misalnya memaksakan keyakinannya 

kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan atau paksaan baik itu secara 

fisik maupun non fisik. Anti Radikalisme merupakan salah satu indikator 

moderasi beragama yang sangat menolak kekerasan dan paksaan dalam 

memberikan gagasan atau pendapat. Menurut Yasin dalam wawancaranya 

mengenai Anti Radikalisme. 

“Faham Radikalisme adalah faham yang sangat mengedepankan ego 

individunya saja dengan menggunakan kekerasan dan paksaan, menurut 

saya faham ini sangat-sangat tidak dibenarkan apalagi ketika mereka 

membawa-bawa nama Agama yang padahal sudah jelas bahwa tidak ada 

paksaan dalam beragama selain itu faham radikalisme rawan atau bahkan 

menjadi pemicu terpecahnya suatu bangsa.”
21

 

 

Pendapat lainya dari hasil wawancara Ahmad Shafran tentang anti radikalisme. 

“Anti radikalisme adalah faham yang menolak keras paksaan atau 

kekerasan dalam memberikan pendapat atau gagasan.”
22

 

 

Selaras dengan pemahaman informan sebelumnya, Almuzran mengatakan bahwa: 

“Anti radikalisme berarti menolak faham yang menggunakan kekerasan 

dalam memberikan gagasan dan memaksakan pendapatnya kepada orang 

yang berbeda denganya.”
23

 

 

 Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Faham 

radikalisme sangat berbahaya jika dibiarkan, jelas faham ini harus ditolak sebab 

selain pemicu konflik radikalisme juga dapat menjadi pemicu terpecahnya suatu 

                                                                 
21

 Yasin (22 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
22

 Ahmad Shafran (23 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
23

 Almuzran (20 Tahun), Pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang Kecamatan 

Manggala Kota Makassar, (Wawancara, 10 Juli 2023). 
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bangsa dan hal ini bisa saja menyebabkan mendurnya suatu peradaban. Hasil 

wawancara diatas tentang anti radikalisme terlihat pemuda Wahdah Islamiyah 

memahami anti radikalisme tersebut dan bahkan menolak faham faham yang 

selalu menggunakan kekerasan. 

4. Akomodatif Budaya Lokal 

Akomodatif budaya lokal adalah penyesuaian diri terhadap budaya-budaya 

yang ada di sekitar, orang-orang yang dikatakan moderat ketika mereka mampu 

beradaptasi dengan budaya yang ada selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran 

yang diyakini. Menurut Makbul dalam wawancaranya tentang pemahaman 

akomodatif budaya lokal, dia mengatakan bahwa: 

“Akomodatif budaya lokal adalah penyesuaian diri terhadap budaya yang 

ada di sekitar, menurut saya hal ini sangat penting mengingat diwilayah 

kelurahan Antang tentang adat istiadat ini masih sangat terjaga dengan 

baik dan kami sebagai pemuda wahdah Islamiyah tentunya harus 

menyesuaikan diri apalagi saya tumbuh besar di wilayah Antang.”
24

 

 

Pendapat lainya juga disampaikan oleh Alwan Fahreza Ikhsan tentang akomodatif 

budaya lokal. 

“Akomodatif budaya lokal adalah penerimaan diri terhadap adat istiadat 

disuatu daerah, seperti Tahlilan, maulid dll yang pada dasarnya wahdah 

Islamiyah tidak menjalani kebiasaan itu, akan tetapi kami menyesuaikan 

diri dengan hal tersebut seperti menghadiri undangan dll.”
25

 

 

Hal serupa dikatakan oleh Aditiya dalam wawancaranya tentang akomodasi 

budaya lokal. 
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“Menurut saya akomodatif budaya lokal itu berarti sikap menerima 

budaya-budaya lokal yang ada, jika difahami hal tersebut sah-sah saja 

selagi tidak menyalahi akidah Islam.”
26

 

 

Selain itu Siti Nur Halimah juga menjelaskan pemahamanya tentang indikator 

moderasi beragama 

“Akomodatif adala penyesuaian diri dan mampu menerima keberadaan 

budaya-budaya lokal yang ada, kalau tidak salah saya pernah mempelajari 

I‟tiraf Bil Urf dan ini sama dengan akomodatif budaya lokal dalam 

moderasi beragama.”
27

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai akomodatif budaya lokal, 

pemuda Wahdah Islamiyah tampaknya mampu menyesuaikan diri dengan budaya 

yang ada di Kelurahan Antang selagi tidak menyalahi syariat, dari penjelasan 

beberapa informan ketika mereka mendapatkan undangan menghadiri kegiatan-

kegiatan adat istiadat mereka tetap menerima undangan tersebut dan 

menghadirinya sebagai bentuk penghargaan terhadap undangan yang datang. 

 Aktivitas Pemuda Wahdah Islamiyah Dalam Menghadapi Isu Moderasi C.

Beragama 

Pembahasan Sebelumnya penulis meneliti tentang pemahaman pemuda 

Wahdah Islamiyah mengenai moderasi beragama dan sebagaimana yang penulis 

temukan adalah Sebagian besar dari mereka cukup mengetahui tentang isu 

moderasi beragama dan jika penulis melihat hasil wawancara tersebut ada 

kesamaan pemahaman antara informan yang satu dan informan lainya walaupun 

terdapat beberapa yang masih belum mengerti akan tetapi penulis tetap 

menjelaskan kepada mereka secara ringkas tentang moderasi beragama. 
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Selanjutnya beralih pada pembahasan aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dalam 

menghadapi isu moderasi beragama. 

Maraknya isu moderasi beragama yang sedang dikampanyekan oleh 

pemerintah Indonesia terkhusus Kementrian Agama, sangat menarik perhatian 

penulis untuk meneliti hal tersebut dengan menjadikan pemuda Wahdah Islamiyah 

di Kelurahan Antang sebagai objek penelitian. Seperti yang penulis jelaskan 

dipembahasan sebelumnya bahwa masyarakat di Kelurahan Antang sangat 

majemuk mereka hidup berdampingan dengan berbagai macam agama dan bahkan 

hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih menjalani adat istiadat atau 

budaya secara turun-temurun. Seperti yang kita ketahui, Moderasi beragama 

adalah sikap beragama yang mampu menerima perbedaan, memiliki komitmen 

dalam berbangsa dan bernegara, serta menerima atau mampu menyesuaikan diri 

dengan budaya setempat. 

Pembahasan tentang aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dalam 

menghdapi isu moderasi beragama penulis menggunakan teori Fenomenologi 

Alfred Schutz yang dimana dalam teorinya beliau berpendapat bahwa dalam 

memahami aktivitas sosial masyarakat maka Schutz membagi menjadi dua tipe 

motif yaitu in order to motive (Motif Tujuan) dan because motive (motif 

karena/sebab). Kali ini penulis akan membagi pembahasan tentang aktivitas 

pemuda Wahdah Islamiyah sesuai dengan indikator-indikator moderasi beragama 

yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme, dan akomodatif terhadap 

budaya lokal. 

1. Komitmen Kebangsaan 
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Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang pertama dalam moderasi 

beragama. Seseorang yang menerapkan konsep moderasi beragama harusnya 

memiliki rasa kepedulian dan cinta terhadap bangsa dan negara dengan 

menjalankan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan negara Indonesia. Menurut Abdurasikin mengenai kegiatan atau 

aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah mengenai indikator pertama moderasi 

beragama yakni komitmen kebangsaan, dia mengatakan bahwa: 

“Terkait komitmen kebangsaan, aktivitas pemuda wahdah Islamiyah yang 

saya lihat dan bahkan saya sendiri jalani adalah di sekolah setiap hari senin 

biasanya para siswa tetap menjalankan upacara bendera, membaca UUD 

1945 dan juga pembacaan teks Pancasila, dan menurut saya hal tersebut 

termasuk komitmen kebangsaan.”
28

 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Makbul dalam wawancaranya, dia 

mengatakan bahwa: 

“Aktivitas kami di Wahdah Islamiyah tentang komitmen kebangsaan yaitu 

menjalani upacara bendera, kami juga menerima Pancasila sebagai 

ideologi negara dan kami juga tetap menjalani kewajiban bernegara seperti 

membayar pajak, mengikuti peraturan perundang-undangan dan mentaati 

ketetapan yang dibuat oleh pemerintah sebab hal itu memang dianjurkan 

oleh Al-Qur,an di surah an-nisa.”
29

 

Alwan Fahreza Ikhsan juga menjelaskan tentang aktivitasnya menjalani 

komitmen kebangsaan, dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa: 

“Ketika saya masih duduk di bangku sekolah, saya adalah seorang 

pengibar bendera atau paskibra dan saya rasa hal itu adalah bentuk 

komitmen dalam berbangsa dan bernegara, selain itu saya juga selalu turut 

meramaikan hari peringatan kemerdekaan Indonesia atau 17 Agustusan 

sebagai bentuk rasa suka cita terhadap kemerdakaan negara Indonesia.”
30
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Dari heberapa hasil wawancara diatas tentang aktivitas komitmen 

kebangsaan, penulis menyimpulkan bahwa pemuda Wahdah Islamiyah banyak 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator pertama ini seperti 

menjalani kegiatan upacara, pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila bahkan 

terdapat informan yang turut dalam mengibarkan bendera merah putih. 

2. Toleransi 

Toleransi merupakan salah satu indikator moderasi beragama yang lebih 

mengedepankan sikap saling menghargai satu sama lain. Seperti yang telah 

penulis jelaskan diatas bahwa masyarakat Wahdah Islamiyah di kelurahan Antang 

hidup berdampingan dengan masyarakat yang bukan hanya pemeluk agama Islam 

melainkan berbagai macam agama. 

Farah Az-zahra menjelaskan pendapatnya tentang aktivitas pemuda 

Wahdah Islamiyah yang menurutnya adalah hal tersebut termasuk sikap toleransi, 

dalam wawancaranya dia mengatakan bahwa: 

“Masyarakat Antang terbilang sangat beragam, disini kami hidup 

berdampingan dengan mereka yang tidak seiman dengan kami, dan 

biasanya dalam bermasyarakat banyak aktivitas-aktivitas yang saya rasa 

itu adalah sikap toleransi seperti memberikan mereka hak untuk 

menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang mereka yakini dan kami 

juga sebagai kaum mayoritas disini melindungi hak-hak saudara kita yang 

non-muslim.”
31

 

Hal serupa juga dikatakan oleh yasin dalam wawancaranya mengenai 

aktivitas toleransi pemuda Wahdah Islamiyah, yasin mengatakan bahwa: 

“Terkait kegiatan toleransi pemuda Wahdah Islamiyah disini bisa kita liat 

saat ketika non-muslim menjalankan ibadahnya dan kami melindungi hak 

mereka dalam menjalankan ibadah, selain itu kami juga saling membantu 
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ketika terdapat kegiatan gotong royong, disitu kami tidak melihat apa 

agama mereka yang pasti mereka adalah saudara kami sesama manusia.”
32

 

 

Aditiya yang juga merupakan pemuda Wahdah Islamiyah mengatakan hal 

yang hampir sama dengan informan sebelumnya, Aditiya mengatakan bahwa: 

“Saya memahami sikap toleransi sebagai sikap saling menghargai satu 

sama lain, terkait aktivitas saya dan teman-teman lain yang berkaitan 

dengan sikap toleransi mungkin kegiatan jum‟at berkah yang walaupun 

hari tersebut hari besar Islam, akan tetapi kami memberi bukan hanya 

untuk saudara muslim saja akan tetapi masyarakat umum tanpa 

memandang dari mana mereka berasal, selain itu kami juga selalu 

memberikan hak-hak saudara non-muslim untuk menjalankan ibadahnya 

masing-masing.”
33

 

 

Dari wawancara diatas pemuda Wahdah Islamiyah juga melakukan 

kegiatan-kegiatan toleransi seperti gotong royong dan juga memberikan hak 

kepada non muslim untuk menjalankan ritual keagamaannya masing-masing. 

Penulis menyimpulkan bahwa pemuda Wahdah Islamiyah sangat menjunjung 

tinggi sikap toleransi dalam bermasyarakat. 

3. Anti Radikalisme 

Aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dalam menghadapi isu moderasi 

beragama kali ini tentang indikator anti kekerasan, pemahaman masyarakat awam 

tentang Wahdah Islamiyah biasanya diidentikkan dengan faham radikal dalam 

beragama akan tetapi fakta yang penulis dapatkan dilapangan sangat berebeda 

jauh dari pemahaman orang-orang, pemuda Wahdah Islamiyah faktanya 

bermasyarakat dengan damai dan sangat menghindari perilaku diskriminasi dan 

tidak memaksakan keyakinan nya kepada orang lain. 
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Hal tersebut dikuatkan oleh penjelasan Siti Nur Halima dalam 

wawancaranya tentang sikap anti radikalisme, dia mengatakan bahwa: 

“Pemuda Wahdah Islamiyah sangat menghindari sikap diskriminasi dan 

sikap yang terlalu memaksakan pendapat dengan menggunakan kekerasan. 

Hal tersebut juga dikatakan dalam Al-Qur‟an tepatnya pada surah Al-

Baqarah ayat 256 yang mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama, 

dan kegiatan kami dalam merawat hubungan dengan mereka yang tidak 

seiman ialah dengan dialog dan sharing agar kami saling menerti satu 

sama lain.”
34

 

  

Aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah mengenai anti radikalisme selalu 

merujuk pada salah satu ayat dalam Al-qur‟an, mereka merasa bahwa ayat 

tersebut sangat jelas membuktikan bahwa sebagai umat Muslim baiknya selalu 

menghindari sikap radikal dan mudah mengkafirkan satu sama lain. Begitupun 

yang dikatakan oleh Ahmad Shafran dalam wawancaranya dia mengatakan 

bahwa: 

“Sikap radikal dan memaksakan pendapat dengan menggunakan kekerasan 

ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, sudah dijelaskan dalam 

Al-Qur‟an bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Aktivitas saya dalam 

menjalani sikap anti radikalisme contohnya selalu menjalin hubungan baik 

dengan saudara yang tidak seiman sehingga terjalin komunikasi yang baik 

tanpa ada kecurigaan satu sama lain dan juga saling memahami 

tentunya.”
35

 

 

Mengadakan dialog perdamaian dengan masyarakat non-muslim menjadi 

aktivitas yang sangat ampuh dalam menerapkan sikap anti radikalisme sehingga 

terjalin komunikasi yang baik dan juga dari dialog tersebut biasanya timbul rasa 

saling mengerti satu sama lain. Hal tersebut juga dikatakan oleh Zulfikar 
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Kaharuddin dalam wawancaranya mengenai aktivitas anti radikalisme pemuda 

Wahdah Islamiyah. 

“Dalam menghindari rasa kecurigaan dan mengkafir-kafirkan atau sikap 

radikal itu harus dilakukan dialog dan sharing agar saling mengerti dan 

yang saya lihat hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat Wahdah 

Islamiyah di Antang sehingga nyaris tidak pernah terjadi konflik yang 

mengatas namakan Agama dan bahkan sepertinya tidak pernah terjadi 

disini.”
36

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemuda 

Wahdah Islamiyah sangat menolak faham radikal dengan menggunakan salah satu 

ayat Al-Qur‟an sebagai bentuk penolakan atas sikap kekerasan dalam beragama 

dan menjadikan dialog dan sharing perdamaian sebagai aktivitas dalam 

menghadapi sikap radikal. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa menjalin 

silaturahmi adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Wahdah 

Islamiyah di kelurahan Antang. 

4. Akomodatif Budaya Lokal 

Masyarakat di Kelurahan Antang masih menjalani kegiatan adat istiadat 

yang mereka lakukan secara turun-temurun dan hal tersebut berinteraksi langsung 

dengan masyarakat Wahdah Islamiyah sehingga menjadi pusat perhatian peneliti 

tentang bagaimana aktivitas dalam penyesuaian dan penerimaanya terhadap 

budaya yang ada di Kelurahan Antang, berikut wawancara dari Makbul tentang 

aktivitasnya dalam penerimaan budaya lokal. 

“Sebagai masyarakat asli di Kelurahan Antang yang dimana keluarga saya 

juga masih sering melakukan kegiatan adat istiadat, tentunya saya bisa 

menerima keberadaan budaya lokal yang ada disini sebeb saya di besarkan 

di lingkungan seperti ini. Saya selalu menghadiri kegiatan kebudayaan 

masyarakat disini sebagai bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang 
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melakukanya, yang pasti kegiatan adat istiadat tersebut tidak menyimpang 

dari ajaran Islam.”
37

 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Alwan Fahreza Ikhsan dalam 

wawancaranya mengenai aktivitas akomodatif budaya lokal. 

“Aktivitas yang selalu saya lakukan sebagai bentuk penyesuaian diri 

terhadap budaya lokal adalah seperti menghadiri undangan kegiatan yang 

menjadi bentuk penghargaan dan penerimaan saya terhadap budaya lokal 

yang ada.”
38

 

 

Dalam indikator akomodatif budaya lokal pemuda Wahdah Islamiyah 

mampu beradaptasi dengan budaya yang ada dikarenakan kebanyakan dari mereka 

yang besar dan hidup di lingkungan yang masih menjalani kegiatan-kegiatan 

kebudayaan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Muhammad Nurqalbi Mansur 

mengenai akomodatif budaya lokal, dalam wawancaranya dia mengatakan bahwa: 

“Saya besar di lingkungan yang masih menjalani kegiata-kegiatan 

kebudayaan lokal sehingga hal tersebut menjadi penyebab saya mampu 

beradaptasi dengan budaya yang ada, disini, kami tidak hidup sendiri jadi 

sudah seharusnya kita bisa beradaptasi dan menerima perbedaan baik itu 

agama maupun budaya lokal, kegiatan seperti tahlilan,maulid dll walaupun 

pada dasarnya Wahdah Islamiyah tidak menjalani kebiasaan tersebut akan 

tetapi saya tetap mengharagai ketika mendapat ajakan atau undangan dari 

tuan rumah. Bukan berarti kami menjalankan dan melakukan kegiatan 

tersebut akan tetapi kami hanya menghargai mereka.”
39

 

  

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemuda Wahdah 

Islamiyah sangat menghormati masyarakat yang masih menjalankan budaya lokal. 

Dalam beberapa wawancara terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa 

walaupun mereka tidak menjalankan ritual atau kegiatan budaya lokal akan tetapi 
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mereka menghargai budaya dan masyarakat yang menjalaninya. Di lain sisi 

mereka juga mengatakan bahwa mereka tetap turut andil dalam kegiatan budaya 

lokal jika kegiatan tersebut tidak menyalahi syariat atau ajaran agama Islam. 

Keempat indikator moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, 

toleransi, anti radikalisme, dan akomodatif budaya lokal dapat penulis simpulkan 

bahwa pemuda Wahdah Islamiyah banyak melakukan aktivitas di masing-masing 

indikator tersebut. Seperti diindikator komitmen kebangsaan mereka melakukan 

aktivitas seperti menjalani kewajiban WNI seperti bayar pajak dan lain-lain, 

indikator toleransi dan anti kekerasan mereka melakukan dialog perdamaian 

sekaligus menghindari sikap diskriminasi dan yang terakhir aktivitas akomodatif 

budaya lokal seperti menghadiri kegiatan adat istiadat sebagai bentuk 

penghargaan terhadap masyarakat lokal. 

  D. Refleksi Teori Atas Realita Penelitian

Teori fenomenologi Alfred Schutz tentang in order to motive (motif 

tujuan) dan because motive (motif karena) membahas tentang motif tindakan 

sosial pada masyarakat saat ini dan yang akan datang. Teori fenomenologi in 

order to motive merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang 

menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu sedangkan because motive 

merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu 

Dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja dan memiliki tujuan tertentu. 

Hasil penelitian di atas mengenai aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah 

selaras dengan teori Alfred Schutz tentang motif tujuan in order to motive dan 

motif sebab because motive. Dapat penulis pahami bahwa pemuda Wahdah 
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Islamiyah melakukan aktivitas yang selaras dengan moderasi beragama memiliki 

tujuan tertentu  atau in order to motive seperti kepentingan wahdah Islamiyah 

yang akan detang dan ketika mereka menjalankan moderasi beragama di ranah 

sosial maka hal berdampak bagi wahdah Islamiyah itu sendiri dan tentunya bangsa 

dan negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang respons 

pemuda Wahdah Islamiyah terhadap isu moderasi beragama, maka penulis dapat 

menyimpulkan penelitian ini: 

a. Pemahaman 

Pemahahaman pemuda Wahdah Islamiyah di Kelurahan Antang terbagi 

menjadi beberapa pemahaman seperti terdapat beberapa informan yang masih 

asing dengan kata moderasi beragama dan juga terdapat pemuda Wahdah 

Islamiyah yang sebelumnya pernah mendengar moderasi beragama akan tetapi 

tidak mengetahuinya secara mendalam. Mereka memahami moderasi beragama 

sebagai sikap atau cara berperilaku yang sangat menjujung tinggi keadilan dan 

perdamaian tidak condong kekiri dan tidak condong kekanan dan selalu 

menempatkan diri di tengah-tengah. Mereka juga mengatakan bahwa jika hal 

tersebut tidak menyalahi akidah dan syariat islam berarti moderasi beragama sah-

sah saja jika diterapkan. 

b. Aktivitas  

Pembahasan terkait aktivitas pemuda Wahdah Islamiyah dapat penulis 

lihat dari hasil wawancara di atas bahwa mereka melakukan aktivitas moderasi 

beragama seperti penerimaan Pancasila, memberikan hak beribadah umat agama 

lain, menerima keberadaan ritual dan keberadaan budaya lokal, selain itu mereka 

juga menolak faham radikal dan faham-fahan yang menggunakan kekerasan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Setelah penulis menyusun hasil atau kesimpulan diatas, selanjutnya dapat 

kita uraikan implikasi yang berisi tentang saran-saran. Adapun saran-saran 

tersebut sebagai berikut: 

1. Kepada pemuda Wahdah Islamiyah diharapkan tetap menjalani apa 

yang menjadi keyakinan dalam organisasi seperti tetap merawat 

metode dakwah yang dijalanka, menyebarkan ajaran Islam sesuai 

ajaran Rasulullah Saw yang rahmatan lil-‘alamin. 

2. Kepada pemuda Wahdah Islamiyah tetap menjaga tali silaturahmi 

dengan sesama manusia tanpa melihat apa agama mereka, menghindari 

sikap diskriminasi dan mengimplementasikan moderasi beragama 

dikehidupan sehari-hari. 

3. Kepada Pemuda Wahdah Islamiyah agar lebih terbuka kepada yang 

berbeda keyakinan sehingga terjalin komunikasi dan keharmonisan 

dalam beragama. 

4. Kepada pemuda Wahdah Islamiyajh tetaplah menuntut ilmu sedalam-

dalamnya dan sebanyak-banyaknya. 
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D. Data Informan 

No NAMA UMUR STATUS PEKERJAAN 

1 Makbul 22 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Tenaga 

Pengajar 

2 Abdurasikin 23 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Tenaga 

Pengajar 

3 Syarif 27 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Tenaga 

Pengajar 

4 

Alwan Fahreza 

Ikhsan 

21 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

5 Aditiya 20 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

6 

Zulfikar 

Kaharuddin 

21 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

7 Al Muzran 20 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

8 Yasin 22 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

9 Ahmad Shafran 23 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

10 St Nur Halima 24 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 



 
 

 

11 Farah Az-Zahra 19 Tahun 

Pemuda Wahdah 

Islamiyah 

Mahasiswa 

 

E. Dokumentasi Wawancara 

Wawancara Bersama narasumber 
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