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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pembahasan naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 

(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح



 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ؼ

 Qaf q Ki ؽ

 Kaf k Ka ؾ

 Lam l El ؿ



 Mim m Em ـ

 Nun n En ف

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

B. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

 



2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -
 fa`ala  فػَعَلََ -
 suila  سُئِلََ -
 kaifa  كَيْفََ -
 haula حَوْؿََ -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...



Contoh: 

 qāla  قاَؿََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يػَقُوْؿَُ -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةَُالَأطْفَاؿَِ -

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيػْنَةَُالْمُنػَوَّرةََُ -

 talhah   طلَْحَةَْ -

 

 



E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نػَزَّؿََ -

 al-birru  البِرَ -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

 



Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الَْْلَاؿَُ -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَْخُذَُ -

 syai’un شَيئٌَ -

 an-nau’u النػَّوْءَُ -

 inna إِفََّ -
 

H. Penulisan Kata 

Penulisan pada setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

رَُالرَّازقِِيََْ - فػَهُوََخَيػْ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وََإِفََّاللهََ



Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمَِالِلهَمََْراَهَاَوََمُرْسَاهَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الَْْمْدَُلِلهَرَبِّ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفُوْرٌَرَحِيْمٌَ -

عًا - يػْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  للِّهَِالأمُُوْرَُجََِ

 

 

 



J. Daftar Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah : 

swt. = subhanallahu wata’ala 

saw. = sallalahu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

r.a = radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS../..38 = QS. Al-Maidah/5:38 

HR = Hadis Riwayat 

MIPG = Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

h = Halaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  ................................................................... ii 

PERSETUJUAN PROMOTOR  ........................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv 

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................... vii 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................ xv 

ABSTRAK ............................................................................................................ xx 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ....................................................... 6 

C. Rumusan Masalah ..................................................................................... 10 

D. Kajian Pustaka .......................................................................................... 10 

E. Kerangka Teoritis  .................................................................................... 15 

F. Tujuan dan Kegunaaan ............................................................................. 15 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................................... 17 

A. Pengertian Teologi dan Kerukunan .......................................................... 17 

1. Pengertian Teologi ............................................................................... 17 

2. Pengertian Kerukunan .......................................................................... 21 

B. Teologi Kerukunan Perspektif Agama - Agama ...................................... 24 

1. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Islam ................................  

2. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Kristen Katolik ................  

3. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Kristen Protestan .............  



4. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Hindu...............................  

5. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Buddha ............................  

6. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Khonghucu  .....................  

C. Sejarah dan Perkembangan Mahabbah Institute for Peace and Goodness

 .................................................................................................................. 27 

1. Visi dan Misi Mahabbah Institute for Peace and Goodness ............... 30 

2. Struktur Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness  .... 30 

3. Tugas dan Fungsi Mahabbah Institute for Peace and Goodness ........ 33 

4. Konsep Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness ..............................................................................................  

D. Toleransi dan Kerukunan : Inti Ajaran Agama ........................................ 40 

E. Moderasi Beragama sebagai Basis Teologi Kerukunan .......................... 55 

F. Teologi Kerukunan : Komitmen untuk Peradaban Dunia ....................... 60 

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 64 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...................................................................... 64 

1. Jenis Penelitian  .................................................................................. 64 

2. Lokasi Penelitian  ............................................................................... 64 

B. Pendekatan Penelitian .............................................................................. 65 

C. Sumber Data ............................................................................................. 67 

D. Metode Pengumpulan Data ...................................................................... 67 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................ 69 

F. Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data ......................................... 69 

BAB VI PEMBAHASAN   .................................................................................. 71 

A. Konsep Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for Peace and Goodness

 ................................................................................................................ ..71 



1. Faith Full and Respect Full  ...............................................................72 

2. 12 Nilai Dasar Perdamaian  ...............................................................74 

3. CINTA (Care, Intiave, Need, Treat, Acceptence)  ............................97 

B. Model Implementasi Teologi Kerukunan pada Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness  ...............................................................................109 

1. Peace Camp .......................................................................................109 

2. Scriptual Reasoning ..........................................................................110 

3. Peacesantren  .....................................................................................114 

4. Peacetival  .........................................................................................115 

5. Training of Trainer  ..........................................................................116 

6. Pelatihan Public Speaking  ...............................................................118 

7. Sharing Session  ................................................................................120 

BAB V PENUTUP .............................................................................................123 

A. Kesimpulan .............................................................................................123 

B. Implikasi..................................................................................................124 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 125 

LAMPIRAN ........................................................................................................  



ABSTRAK 

Nama : Kasriadi 

NIM : 80100221195 

Judul : Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

sebagai Pilar Moderasi Beragama  

 
Pokok masalah penelitian ini adalah konsep teologi kerukunan Mahabbah Institute 

For Peace And Goodness sebagai pilar dalam moderasi beragama. Pokok masalah 

tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu : 1) Bagaimana 

konsep teologi kerukunan yang diterapkan pada organisasi Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness, 2) bagaimana implementasi teologi kerukunan yang diterapkan pada 

organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif faktual. Data diperoleh melalui field research (penelitian lapangan) yaitu 

mengkaji dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teologis, pendekatan 

sosiologis dan pendekatan historis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, konsep teologi kerukunan yang 

diterapkan oleh Mahabbah Institute for Peace and goodness adalah pembentukan nilai 

bersama dengan berdasar pada tujuan organisasi yang berlandaskan teologi kerukunan 

yaitu : 1) faith full and respect full, istilah faith full bermaksud taat pada keyakinan tanpa 

harus mengajak orang lain untuk pindah kepada keyakinan yang lain, sedangkan respect 

full berarti sangat menghormati segala bentuk keyakinan dari segala aktifitas keagamaan 

atau keyakinan orang lain. 2) Konsep 12 nilai dasar perdamaian, yaitu berdamai dengan 

diri sendiri terdiri dari (menerima diri, prasangka, dan sukuisme), hambatan menuju 

perdamaian terdiri dari (perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan status 

ekonomi, dan perbedaan kelompok atau geng), jalan menuju perdamaian terdiri dari 

(memahami keragaman, memahami konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, 

dan memberi maaf). 3) CINTA yaitu Care (peduli), Initiave (prakarsa/tindakan), Need 

(kebutuhan), Treat (memperlakukan, mengobati atau merawat), dan Acceptence 

(penerimaan). Kedua, implementasi konsep teologi kerukunan yang diterapkan pada 

organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai pilar modersi beragama 

adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam organisasi untuk dikelola 

secara bersama dan melalui pengembangan diri diberbagai jenis kegiatan. Adapun 

kegiatannya yaitu : kedai perdamaian, rumah singgah, peace education, peace analysis, 

peace preneurship, scriptual reasoning, peace camp, peacesantren, peacetival, training 

of trainer, pelatihan public speaking,  dan sharing session.  

Implikasi adalah penelitian ini dapat menambah eksistensi Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness dalam mewujudkan moderasi beragama melalui program yang 

diterapkan untuk menyebarluaskan penguatan moderasi beragama. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemahaman tentang moderasi beragama masih perlu dikaji lebih 

dalam khususnya peran organiasi lintas iman. Keterlibatan peran, fungsi dan tugas dari 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness dapat membuat masyarakat pada umumnya 

dan generasi muda pada khususnya lebih berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat 

yang cinta damai. 

 



ii 

 

ABSTRACT 

Name : Kasriadi 

NIM : 80100221195 

Title : The Harmony Theology of Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness as a Pillar of Religious Moderation 

 
 

The fundamental issue of this research is the concept of the harmony theology 

of Mahabbah Institute for Peace and Goodness as a pillar in religious moderation. The 

main problem is then formulated into several sub-problems, namely: 1) how is the 

concept of harmony theology applied to the Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness organization. 2) how is the implementation of harmony theology applied to 

the Mahabbah Institute for Peace and Goodness organization. 

This type of research is qualitative using factual descriptive methods. Data was 

obtained through field research, namely reviewing and analyzing literature related to 

the research object. This research applied several approaches, namely the theological, 

sociological, and historical approaches. The data collection method used by the 

author in this research is through the triangulation of observation, interviews, and 

documentation. 

The results of this research show that the concept of harmony theology applied 

by the Mahabbah Institute for Peace and Goodness is the formation of shared values 

based on organizational goals based on harmony theology, namely: 1) full faith and 

full respect, the term full faith means obeying beliefs without must invite other people 

to convert to another belief, while full respect means respecting all forms of belief in 

all religious activities or other people's beliefs; 2) the concept of 12 basic values of 

peace, namely making peace with oneself consisting of (accepting oneself, prejudice, 

and tribalism), obstacles to peace consisting of (religious differences, gender 

differences, differences in economic status, and differences in groups or gangs), the 

path towards peace consists of (understanding diversity, understanding conflict, 

rejecting violence, admitting mistakes, and giving forgiveness); 3) CINTA, namely 

Care, Initiative, Need, Treat, and Acceptance. Second, the implementation of the 

concept of harmony theology which is applied to the Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness organization as a pillar of religious moderation is to develop the 

potential that exists within the organization to be managed together and through self-

development in various types of activities. The activities are peace shop, halfway 

house, peace education, peace analysis, peace-preneurship, scriptural reasoning, 

peace camp, peace Islamic boarding school, peace-tival, training of trainers, public 

speaking training, and sharing sessions. 

The implication is that this research can increase the existence of the Mahabbah 

Institute for Peace and Goodness in realizing religious moderation through programs 

implemented to disseminate the strengthening of religious moderation. This research 

shows that the understanding of religious moderation still needs to be studied more 

deeply, especially the role of interfaith organizations. The involvement of the roles, 

functions, and duties of the Mahabbah Institute for Peace and Goodness can make the 

common society and the younger generation play a more active role in creating a 

peace-loving society. 
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 البحث ملخّص
 : كَسْريِادَ   اسم الطالب

 52122001108:    رقم القيد
 ةدينية للسلام لدؤسسة الَمحبَّة للسلام والخير كدعامة الوسطية الديني نظرية : موضوع الرسالة

دينية للسلام لدؤسسة الَمحبَّة للسلام والخير.  نظريةىي إن الدشكلة الرئيسية في ىذه الرسالة الدتواضعة  
الدينية للسلام التي تقوم  نظريةتكون الكيف   )أولاً(تقرّعت الدشكلة الرئيسة إلى عدة مسائل فرعية للبحث ىي: ف

الدينية للسلام التي تقوم بها  نظريةون عمليات التطبيق على الكيف تك)ثانياً( بها مؤسسة الَمحبَّة للسلام والخير؟ 
  .مؤسسة الَمحبَّة للسلام والخير

واقعي. وأما مصادر البيانات فتحصل كيفيّ وصفيّ بحث  والدنهج الدستخدم في ىذا البحث ىو منهج  
لدتعلقة بموضوع البحث. من خلال البحث الديداني وىو عمل يقوم الباحث بمراجعة البيانات وتحليل الكتابات ا

ومع ذلك كان الددخل الدستخدم في ىذا البحث ىو مدخل شرعيّ وسُوْسِيُولوجيّ، وتاريخيّ. فقد قام الباحث 
 .بجمع البيانات بطريقة الدلاحظة والدقابلة والتوثيق

لَمحبَّة الدينية للسلام لدؤسسة ا نظريةمفهوم ال أن )أولًا(نتيجة البحث في ىذه الدراسة إلى:  أظهرت 
للسلام والخير يتركز في بناء القيم الدبنية على أساس التوافقي والسلام ومن ىذه القيم ىي )أ( قيم الإيمان الكامل 
والاحترام الكامل. والدقصود بالإيمان الكامل يعني طاعة أو اعتقاد شخص من دون إجبار الآخرين إلى تحويل 

ام الكامل يعني احترام مييع اأننشطة الدينية واعتقاد الآخرين بغاية اعتقادىم أو تغييرىا. مع أن الدقصود بالاحتر 
القيم الاثنتي عشر اأنساسية للسلام وىي قبول نفسك من شخصيتو وافتراضيتو وقبليتو أنن من )ب( الاحترام. 

لاف معوقات خلق السلام ىي قبول الاختلافات الدينية والفروق بين الجنسين واختلاف حالة الاقتصادي واخت
الجمعية. فالطرق إلى السلام يتوصل إليو بفهم التنوع والصراع ورفض العنف والاعتراف باأنخطاء وإعطاء العفو. 

)ثانياً( )ج( قيم الحب والمحبة وىي تشتمل على قيم الرعاية والدبادرة  والحاجة كيفية التعامل والحماية عليو والقبول. 
التي تقوم بها مؤسسة الَمحبَّة للسلام والخير كأحد ركائز الوسطية الدينية الدينية للسلام  نظريةإن التطبيق على ال

تهدف إلى تنمية الإمكانات الدوجودة فيها ولإدارتها معاً من خلال بناء الشخصية بطرق مختلفة. وأما أنشطتها 
وأداء معسكر السلام فمثل بناء محلة السلام وتعليم عن السلام وتحليلو وريادة السلام وتعليم التفكير الكتابي 

 .والددرسة السلام الإسلامية في الدعاىد وتدريب الددربين وتدريب التحدث أمام مياىير الناس وجلسات الدشاركة
من الدأمول أن يزيد ىذا البحث مؤسسة مثلو لتحقيق  والآثار الدترتبة على نتيجة ىذا البحث ىي 

زيزاً عليها وعلى الاعتدال الديني. فيبرىن ىذه الدراسة أنا في الوسطية الدينية من خلال أداء البرنامج نشراً وتع
حاجة ماسة إلى دراسة أعمق عنها لاسيما عن دور الدنظمات الدشتركة بين اأنديان. فوجود مؤسسة الَمحبَّة للسلام 

 والخير تجعل المجتمع يأخذون أكثر دور ونشاط في خلق مجتمع المحبة والسلام.

 



 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk kita sering menyaksikan 

adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Hal 

tersebut dapat menggangu suasana rukun dan damai yang menjadi cita-cita luhur 

bangsa indonesia.  Sebagaimana yang dimuat di Detik News tanggal 14 dan 15 

Oktober 2018 tentang pengecaman pembuburan suatu tradisi masyarakat 

setempat.
1
 Kemudian di Kompasiana.com tanggal 12 September 2023 tentang 

adanya kelompok umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya 

dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, atau festival kebudayaan lainya.
2
 

Menurut berita BBC News Indonesia Tanggal 13 Oktober 2023 di Parepare 

Sulawesi Selatan, terkait pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel didemo oleh 

masyarakat setempat, meskipun syarat dan ketentuannya sudah lengkap.  Aksi 

demo tersebut terjadi pada tanggal 6 Oktober 2023. Massa yang turut berdemo 

adalah sekelompok warga dan ormas Islam.
 3

 Menurut ketua yayasan pendidikan 

Kristen Gamaliel Djuanda Alfonsius  mengatakan, ia telah mendapatkan izin dan 

persetujuan pembangunan gedung sekolah tersebut. Direktur eksekutif Setara 

Institute Halili Hasan menyangkan penolakan tersebut. Ia mengatakan bahwa 

level toleransi yang ada di kota Parepare adalah yang paling rendah. 

                                                           
1
Pradito Rida Pertana, “Tradisi Sedekah Laut Ditentang, Banyak Kalangan Meradang”, 

Detik News. Com, 14 Oktober 2018. https://news.detik.com berita jawa tengah (30 Desember 

2023). 
2
Reza Alfarizi, “Pro Kontra Tradisi Sedekah Laut di Utara Jawa”. Kompasiana.com, 12 

September 2023. https://www.kompasiana.com/rezaalfarizi3994pro-kontra-sedekah-laut-di-pantai-

utara-jawa (30Desember 2023). 
3
Muhammad Aidil, “Pembangunan Sekolah di Parepare dihentikan semata-mata karena 

Dokumen atau Intoleran”. BBC News Indonesia.com 13 Oktober 2023 https://www.bbc.com 

/indonesia/articles, (30 Desember 2023). 

https://www.kompasiana.com/rezaalfarizi3994pro-kontra-sedekah-laut-di-pantai-utara-jawa%20(30
https://www.kompasiana.com/rezaalfarizi3994pro-kontra-sedekah-laut-di-pantai-utara-jawa%20(30
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Persoalan lain adanya sikap eksklusif menolak pemimpin yang berbeda 

agama. Menurut ketua bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bangja, sebagaimana 

dimuat di situs Resmi Bawaslu.go.id selasa, 11 September 2023 ia berharap 

bahwa pemuka agama turut membantu menurunkan tensi politik pemilu 2024 

nanti.
4
 Selain itu ada juga kelompok yang atas nama agama ingin mengganti 

ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa.
5
 Kemudian 

yang lebih mengkhawatirkan adanya paham untuk berjihad atas nama agama 

untuk mengkafirkan sesama hingga mengatakan boleh dibunuh dan halal 

darahnya.
6
 

Menurut Wawan Hari Purwanto berdasarkan hasil survei Badan Intelejen 

Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

menyebutkan bahwa index potensi radikalisme tertinggi ada pada milenial 

khususnya wanita dan gen Z dengan melalui platform media sosial.
7
 Hingga sejak 

tahun 2023 sebanyak 2067 konten digital yang mengandung Intoleransi, 

radikalisme dan terorisme, 1922 konten telah diusulkan untuk di non aktifkan.
8
 

Kasus tersebut semuanya merupakan fakta yang kita hadapi karena keragaman 

paham umat beragama di Indonesia  memang tak bisa diindahkan. Klaim 

kebenaran atas tafsir agama bisa memungkinkan timbulnya gesekan dan konflik.  

                                                           
4
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), “Bawaslu Harap Pemuka Agama 

Bantu Turunkan Tensi Politik Pemilu 2024”, Situs Resmi Bawaslu. https://www.bawaslu.go.id 

/id/berita/ (7 November 2023). 
5
M. Kautsar Thariq Syah, “Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah Oleh Hizbut 

Tahrir Indonesia Pra-Pembubaran oleh Pemerintah”, Jurnal Iman dan Spiritualtas 1 no. 4 (2021):  

h.527. 
6
Syaiful Rohman dan Siti Nurhasanah, “Paham Radikalisme Berdasarkan Perspektif 

Agama”, Juornal of Terrorism Studies 1 no. 1 (2019): h. 25-26. 
7
Ahmad Nasruddin Yahya dan Icha Rastika, “85 Persen Generasi Milenial Rentan 

Terpapar Radikalisme”, Kompas.com, 15 Juli 2021. https: //nasional.kompas.com (30 Desember 

2023). 
8
Muchamad Sholihin, “Riset BNPT 2023: Wanita dan Gen Z Rentan Terpapar 

Radikalisme”, Detik News.com 29 Desember 2023. https://news.detik.com/berita/ (30 Desember 

2023). 
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Solusi dari ajaran agama yang merupakan wahyu dari Allah swt memiliki 

peranan dan sumbangan yang sangat besar dan paling tinggi nilainya bagi setiap 

jenjang kehidupan manusia.
9
 Sebagai sistem kepercayaan dan sistem peribadatan, 

agama berperan penting dalam menciptakan tatanan kehidupan yang  adil dan 

beradab bagi seluruh umat manusia.
10

 Agama mampu mengatur kehidupan 

manusia dari saat ia lahir di muka bumi hingga wafat. Agama  menjanjikan surga 

terutama bagi yang taat kepada Tuhan, menyayangi sesama dan menghargai orang 

lain merupakan inti semua ajaran.  

Agama merupakan rahmat bukan saja untuk satu golongan, tetapi untuk 

semuanya.
11

 Setiap pemeluk agama pada umumnya menyakini bahwa agama yang 

dianutnya merupakan jalan yang paling benar. Dalam internal umat beragama, 

walaupun dengan teks dan kitab suci yang sama, karena berbagai faktor  terdapat 

penafsiran dan pemahaman yang juga bisa berbeda. Perbedaan interpretasi 

terhadap teks-teks suci tersebut mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok 

keagamaan yang berbeda di antara para penganut agama yang sama tersebut. Hal 

ini tidak menjadi masalah sejauh keyakinan dan pemahaman tersebut tidak 

dibarengi dengan prasangka bahwa diluar paham yang ia anut adalah sesuatu yang 

salah dan sesat.  

Problematika keagamaan yang muncul di tengah masyarakat plural  saat ini  

adalah berkembangnya paham keagamaan eksklusif dimana paham ini 

memandang hanya kelompoknya saja yang paling benar dan yang lain salah, 

karenanya harus dieliminasi, kalau perlu dengan kekerasan. Kelompok eksklusif 

                                                           
9
Huston Smith, The Illustrated World‟s Religions: A Guide to Our Wisdom Traditions, 

terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, Agama-agama Manusia (Jakarta: PT Serambi Ilmu 

Semesta, 2015), h. 14 

10
Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama di Kota Makassar (Makassar: carabaca, 

2017), h. 5. 

11
Hamka Haq, Damai Ajaran Semua Agama (Makassar: Yayasan Al-Hakam dan Forum 

Antar Umat Beragama Sul-Sel, 2004), h. 164. 
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semacam ini cenderung menampilkan agama dalam wajah yang keras, radikal dan 

ekstrim.
12

 Akibatnya, muncul konflik di tengah masyarakat sebagai efek 

ketidakmampuan penganutnya dalam merefleksikan agama yang mengajarkan 

kedamaian. Konflik  itu bisa bersifat  internal maupun eksternal.
13

  

Ketika sesorang telah memasuki wilayah kearifan dalam beragama akan 

mengantarkan kepada pemahaman bahwa dalam beragama seseorang tidak 

sekadar memandang kebenaran suatu agama (an sich) tetapi terlebih penting 

adalah cara beragama yang benar sesuai dengan pesan agama itu sendiri.
14

 

Berdasar pada hal tersebut perlu dilakukan usaha-usaha yang serius dan 

berkesinambungan agar pihak-pihak yang pernah terlibat konflik baik langsung 

maupun tidak langsung dapat duduk bersama, hidup dalam kedamaian dalam 

kebersesamaan yang hakiki. 

Bentuk ajaran untuk merajut tali silaturahim antar pengikut agama-agama, 

harus diprioritaskan. Penganut agama harus memiliki komitmen moral untuk 

meningkatkan kualitas penghayatan ajaran agama yang dianutnya. Seorang 

muslim misalnya dapat mengamalkan agamanya secara benar dan sedapat 

mungkin menjadikan dirinya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam 

ketika seseorang mengucapkan salam “al-salamu „alaikum warahmatullah wa 

barakatuh” sesungguhnya doa sesama mendoakan orang lain agar mendapatkan 

keselamatan dan rahmat Allah SWT.  Begitu pula dalam  agama Kristen, ketika 

seseorang mengucapkan salam “shalom aleichem” sesungguhnya dia sedang 

berdoa akan kedamaian selalu menyertai. Begitu pula dengan agama-agama 

                                                           
12

Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama di Kota Makassar, (Makassar: carabaca, 

2017): h. 6-7. 

13
Muhaimin, Damai di Dunia Damai untuk Semua (Jakarta: Proyek Peningkatan 

Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslit-bang Kehidupan Beragama, Badan Litbang 

Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI. 2004), h. 4. 

14
Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama di Kota Makassar, (Makassar: carabaca, 

2017): h. 6-7. 



5 
 

 

 

lainnya tentu memiliki ungkapan doa yang diucapkan dengan sebuah harapan agar 

kedamaian selalu menyertai kehidupan.
 15

 

Semua umat beragama sejatinya mempromosikan  nilai nilai kedamaian, 

Kerukunan, co-existence, respect, bukan hanya pada ucapan salam, tetapi juga 

dalam praktik keberagamaan. Agama seharusnya menjadi ikatan yang paling 

memungkinkan setiap pemeluknya untuk menuju pada ajaran inti (core values) 

yaitu kasih sayang dan kedamaian. Agama  tidak boleh dijadikan sebagai alat 

untuk kepentingan politik pragmatis dan ideologi ekslusif yang bisa melahirkan 

konflik dan kekerasan.
16

 

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis memokuskan kajian tentang teologi 

kerukukan Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai pilar moderasi 

beragama. Karena itu judul penelitian ini adalah Teologi kerukunan Mahabbah 

Institute for Peace and Goodness sebagai Pilar Moderasi Beragama. Pemilihan 

kajian pada objek ini didasari atas tiga hal yaitu; Pertama, persoalan hubungan 

umat beragama, baik secara internal maupun eksternal merupakan persoalan yang 

cukup kompleks dan terkadang krusial. Sikap intoleran di kalangan umat 

beragama saat ini dirasakan semakin menguat seiring masuknya ideologi Islam 

radikal transnasional. Kedua, Pertarungan ideologi keagamaan di ruang publik 

terutama di media sosial semakin hari semakin tampak, dan cukup memberi 

pengaruh terhadap sikap keberagamaan masyarakat. Ketiga, moderasi beragama 

yang saat ini digagas oleh pemerintah harus didukung oleh semua elemen 

masyarakat. Jika tidak, maka gagasan moderasi beragama hanya sebatas teori. 

Keempat, Mahabbah Institute for Peace and Goodness merupakan salah satu 

organisasi masyarakat yang concern dengan tema-tema perdamaian dan toleransi. 

                                                           
15

Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama di Kota Makassar, (Makassar: carabaca, 

2017): h. 8-9. 
16

Khalid Rahman dan Aditia Muhammad Noor, Moderasi Beragama di Tengah 

Pergumulan Ideologi Ekstremisme, (Cet. I, Malang: UB Press, 2020): h. 9-10. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini 

dilakukan disebuah organisasi keagamaan yang bergelut dibidang lintas iman 

yang bernama Mahabbah Institute for Peace and Goodness atau yang disingkat 

MIPG. Judul Tesis ini menjadi sebuah barometer terhadap pemahaman umat 

Islam dan umat non Islam di organisasi tersebut mengenai sejauh mana konsep 

Teologi kerukunan dan implementasinya pada organisasi tersebut.  

2. Deskripsi Fokus  

Secara harfiah Teologi berarti ilmu ketuhanan. Secara bahasa Teologi 

berasal dari kata Theos berarti Tuhan dan Logos berarti Ilmu.
17

 Jadi Teologi 

merupakan ilmu tentang ketuhanan, muatan ilmu ini seperti diformulasikan dalam 

ilmu teologi mencakup ilmu Tuhan dan tentang Rasul, ilmu tentang hari 

kemudian. Ilmu tentang Tuhan menyangkut eksistensi, sifat dan kekuasaannya, 

hubungan Tuhan dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya, 

termasuk didalamnya hubungan antar sesama manusia yang didasarkan pada 

norma dan nilai-nilai ketuhanan.
18

 

Pembahasan tentang hubungan Tuhan dengan manusia terutama manusia 

yang beragama maka hubungan ini menjadi hubungan Teologis. Hubungan 

Teologis ini dalam implementasinya tidak hanya bersifat vertikal tetapi juga 

horizontal artinya hubungan antar sesama manusia. Implementasi hubungan 

manusia dengan sesamanya tidak dikatakan bersifat duniawi semata karena ia 

didasarikan pada keyakinan teologi, sehingga dipahami bahwa tidak ada satu pun 

aktivitas manusia yang terlepas dari keyakinan teologisnya, 

                                                           
17

Nurul Fitriana,” Teologi Kerukunan Antar Umat Beragama Menurut Harun Nasution”, 

Skripsi (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2022), h. 13. 
18

Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan (Cet. 1; Jakarta: Prenada, 2011), h. 15. 
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Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi dimana semua 

golongan agama dapat hidup bersama. Kerukunan tidak mungkin bisa lahir dari 

sikap fantisme serta sikap tidak peduli atas hak-hak keberagamaan dan perasaan 

orang lain. Namun kerukunan antar umat beragama tidak boleh dipahami bahwa 

agama memberi ruang campur tangan unsur-unsur tertentu dari agama berbeda, 

karena hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Sehingga, masing-

masing agama mempunyai hak dasar untuk melakukan kewajiban agamanya.
19

 

Teologi kerukunan berupaya melalui doktrin yang berkaiatan dengan 

prinsip-prinsip beragama dengan keyakinan yang berbeda. Ada tiga nilai dalam 

teologi kerukunan, yaitu pertama, hubungan antar agama. Point ini hendaknya 

sesama umat beragama diharapakan bisa menghindari konflik dan pertikaian yang 

disebabkan oleh perbedaan-perbedaan iman dan dogmatik diantara agama-agama 

tersebut. Kemudian masing-masing agama mau secara berani dan terbuka 

mengakui adanya perbedaan di antara mereka. Sehingga tidak adanya upaya untuk 

menyamakan hal-hal yang memang sesungguhnya berbeda. Al-Qur’an secara jelas 

memberi catatan untuk tidak alergi terhadap perbedaan-perbedaan agama lain, 

dengan perintah wajib diharamkannya berbuat teror dan anarkis terhadap pemeluk 

agama lain yang berbeda.
20

 

Kedua, hubungan antar agama hendaknya bisa semakin rukun dikarenakan 

tidak hanya saling mengerti, memahami, dan menerima perbedaan agama masing-

masing melainkan lebih pada karena adanya titik-titik persamaan prinsip dan 

tujuan beragama dalam diri masing-masing agama tersebut. Prinsip menerima 

perbedaan dan menjunjung tinggi persaudaraan sesama manusia adalah hal yang 

sangat penting dalam menghidupkan sikap moderasi beragama. Ketiga, Hubungan 

                                                           
19

Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan (Cet. 1; Jakarta: Prenada, 2011), h. 16. 
20

Ali Muhtarom, dkk. Moderasi Beragama: Konsep Nilai, dan Srategi Pengembangannya 

di Pesantren (Cet. I; Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), h. 13. 
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dan keberadaan masing-masing agama hendaknya bisa lebih jauh dan lebih akrab 

lagi dengan cara mengedepankan rasa saling peduli diantara pemeluk agama-

agama tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya perbedaan dan persamaan di antara 

agama-agama tersebut.
21

 

Teologi kerukunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah 

gagasan organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness yang menjadi 

dasar dalam mengembangkan organisasi tersebut. Pengimplementasiannya ke 

berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness baik yang melibatkan seluruh anggota organisasi, maupun 

sebahagian dari anggota. Kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan yang 

bersifat formal dan non formal. Aktivitas tersebut diharapkan terjalin hubungan 

antar sesama manusia, pemeluk agama yang berbeda sehingga menjadi semakin 

rukun. Inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menggali lebih dalam 

tentang konsep teologi kerukunan Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

sebagai pilar moderasi beragama serta penerapannya pada organisasi tersebut. 

Moderasi beragama yang sedang dikembangkan oleh Kementrian Agama 

Republik Indonesia menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah. Moderasi 

beragama tersebut merupakan istilah berarti merujuk pada suatu usaha untuk 

mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam cara pandang dan 

praktik beragama. Pemikiran yang tidak moderat bagi seseorang dapat ia bersikap 

ekstrim yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama.
22

 Sifat berlebihan 

tersebut merupakan sesuatu yang merusak tatanan beragama. Karena pemahaman 

tersebut cenderung meberikan penilaian hanya kelompoknyalah yang benar dan 

yan lain salah. 

                                                           
21

Ali Muhtarom, dkk. Moderasi Beragama: Konsep Nilai, dan Srategi Pengembangannya 

di Pesantren (Cet. I; Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), h. 14. 
22

Komang Heriyanti, “Moderasi Beragama Melalui Penerapan Teologi Kerukunan”, 

Maha Widya Duta 4 no. 1 ( 2020): h. 65. 
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Sifat ekstrem yang merupakan salah satu kata kunci yang paling penting 

dalam moderasi beragama karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini 

bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan 

kehidupan bersama baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. 

Karenanya dirumuskan moderasi beragama itu sebagai cara pandang sikap dan 

praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan 

esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun 

kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil berimbang dan menaati konstitusi 

sebagai kesepakatan berbangsa. 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness adalah organisasi yang 

beralamatkan di jalan Perumnas Antang Raya no.28 G Ruko Balang Tonjong 

Makassar. Organisasi ini awalnya bernama Makassar International Peace 

Generation yang merupakan anak dari Peace Generation. Setelah berganti nama 

menjadi Mahabbah Institute for Peace and Goodness organisasi ini melepaskan 

diri dari Peace Generation dan berdiri sendiri.
23

 Meskipun demikian, organisasi 

tetap fokus pada kegiatan sosial dan perdamaian dalam setiap kegiatannya. 

Umat beragama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh 

anggota organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness yang beragama 

Islam maupun yang non Islam.
24

 Anggota yang beragama Islam dan non Islam 

inilah nantinya akan diteliti sebagaimana mestinya untuk mengetahui sejauh mana 

usahanya dalam menerapkan konsep Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness sebagai pilar moderasi beragama. 

 

                                                           
23

Kasriadi, “Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian pada Organisasi Mahabbah Institute 

for Peace and Goodnes Islam dan Kristen”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan 

politik UIN Alauddin, 2018), h. 72-73. 
24

Muhammad Arief Syam, “Implementasi Ayat-ayat Keruknan pada Organisasi 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness”, Tesis, (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2023), h. 30-31. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dideskripsikan 

tersebut, dapat memberikan gambaran bahwasanya fokus masalah yang dijadikan 

kajian dalam penelitian ini adalah Teologi kerukunan yang ada pada organisasi 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness. Agar penelitian ini lebih terarah, 

sistematis, dan menarik terhadap apa yang dideskripsikan dalam tulisan ini, maka 

pokok pembahasan di atas dapat dikembangkan menjadi 2 submasalah, yaitu : 

1. Bagaimana konsep Teologi Kerukunan yang diterapkan pada 

Organisasi Mahabbah Institut for Peace and Goodness ? 

2. Bagaimana Implementasi Teologi Kerukanan yang diterapkan pada 

Organisasi Mahabbah Institut for Peace and Goodness ? 

D.   Kajian Pustaka  

Sampai saat ini telah ditemukan beberapa referensi yang mengkaji secara 

spesifik berbagai permasalahan pada organisasi tersebut. Tetapi belum ada yang 

membahas teologi kerukunan pada organisasi tersebut. sehingga kajian atau 

pembahasan yang terkait dengan organisasi Mahabbah Institut for Peace and 

Goodness tetap ada rujukannya dalam berbagai literatur. Bagian ini akan 

menguraikan tentang teori, temuan serta bahan yang berguna terhadap penelitian 

ini. Pada dasarnya, suatu penelitian akan diawali dengan melakukan penelusuran 

data yang relevan dengan subjek yang akan diteliti.
25

 Literatur yang menjadi salah 

satu faktor pendukung dan referensi tambahan dalam penelitian yang dilakukan, 

diantaranya: 

 

 

                                                           
25

Muannif Ridwan, dkk. “Pentingnya Penerapan Literatur Review pada Penelitian 

Ilmiah”, Masohi 2 no. 1 (2021):  h. 43 
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1. Buku yang berjudul Moderasi Beragama yang disusun oleh Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku tersebut 

menjelaskan segala ruang lingkup dan strategi pengimplementasian 

moderasi bergama di Indonesia. Bagian pertama berisi penjelasan 

konseptual terkait moderasi beragama, mulai dari definisinya, nilai dan 

prinsip dasarmya, sumber rujukannya dalam tradisi berbagai agama, dan 

indikatornya. Pada bagian ini, pembahasan tentang prinsip adil, berimbang, 

akomodatif, inklusif, dan toleran akan menjadi bagian penting sebagai 

indikator moderasi beragama. Bagian kedua membahas latar belakang dan 

konteks sosiokultural pentingnya moderasi beragama, serta contoh 

implementasinya dalam pengalaman empirik masyarakat Indonesia. 

Moderasi dijadikan sebagai cara pandang dalam seluruh praktik kehidupan 

beragama. Bagian ketiga memetakan langkah yang perlu ditempuh dalam 

melakukan penguatan dan implementasi moderasi beragama. Penguatan 

moderasi beragama ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yakni; 

pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang 

moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; kedua pelembagaan 

moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan 

ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
26

 

2. Religion and Social Conflict ( An Effort to Grow up Teological Awareness) 

oleh Dr. H. Barsihannor, M. Ag. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa untuk 

menyelesaikan konflik sosial akibat kesalahpahaman agama, perlu 

membangun kesadaran teologis. Membangun kesadaran ini tentu saja tidak 

untuk mengubah keyakinan atau sebagai permintaan maaf, tetapi hanya 

                                                           
26

Kementrian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. iii-iv. 
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untuk memahami fungsi dan fitrah manusia. Pemahaman untuk masuk ke 

dalam kesadaran teologis, kita tidak perlu menempatkan diri kita sebagai 

penganut agama orang lain karena itu akan menyesatkan dari keyakinan 

yang kita pegang. Agama dan kepercayaan masih dipegang teguh, 

sedangkan keragaman dan kesamaan harus dijaga. Berdasarkan konsep ini, 

akan timbul rasa simpati dan saling menghargai antar pemeluk agama. 

konsep setuju dalam ketidaksepakatan itu harus dilaksanakan.
27

 

3. Buku yang berjudul Teologi Damai (Rekonstruksi Paradigmatik Relasi 

Kristen dan Islam)  oleh Dr. Abdullah Thalib, M. Ag. Buku tersebut 

menjelaskan tentang penelitian “Teologi Damai” secara komprehensif 

merupakan usaha maksimal untuk memberikan gambaran comparative 

konsep kedamaian perspektif Islam dan Katolik. Mengingat persoalan 

kedamaian merupakan visi semua orang dalam melakoni kehidupan di 

planet bumi, maka tidak sesederhana ini sebab menyangkut berbagai 

dimensi yang universal. Dengan demikian, sungguh membutuhkan multi 

interpretasi dan pendekatan multidisipliner. Oleh karenya, kiranya 

konsekuensi logis dari hasil riset ini dapat dijadikan asumsi dasar bagi 

upaya pengembangan penelitian kedamaian. Dalam rangka peningkatan 

kajian Teologi juru selamat dalam berbagai agama, maka seharusnya mulai 

sekarang sedapat mungkin setiap unsur agama membangun penyatuan fisik 

guna menjalin kehidupan yang harmonis dalam bersama.
28

 Semua umat 

beragama harus menyadari bahwa dalam realitas sekarang ini dihadapkan 

dengan campur aduknya antara agama dan politik.  

                                                           
27

Barsihannor, “Religion and Social Conflict in Indonesia: An Effort to Grow up 

Theological Awareness”(2
nd

 International Conference on Culture and Language in Southeast Asia 

ICCLAS di Hotel Bintaro, Tangerang Selatan, 29-31 Desember 2018), h. 230. 
28

Abdullah Talib, Teologi Damai Rekonstruksi Paradigmatik Relasi Kristen dan Islam, 

(Cet. I; Yogyakarta: Genta Press, 2016), h. 200-201. 
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4. Tesis oleh Muhammad Arif Syam, “Implementasi ayat-ayat kerukunan 

pada Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness”.Penelitian 

tesis tersebut menunjukkan bahwa implementasi ayat-ayat kerukunan 

menunjukkan 4 hal yaitu : kebebasan bagi setiap individu di dalam memilih 

agama, kebebasan terhadap setiap penganut agama untuk menjalankan 

ajaran agamanya, larangan untuk mencacimaki sesembahan penganut agama 

yang berbeda dan kebolehan bagi antar umat beragama untuk menjalin 

hubungan baik. Ayat-ayat kerukunan yang dipahami oleh anggota 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness adalah QS Al-Baqarah/ 02: 

256, QS Al-Baqarah/ 02:139, QS Al-An’am/ 06:108, dan QS Al-

Mumtahanah/60:08.
29

 Implementasi dari ayat-ayat tersebut memiliki dua 

konsep yaitu toleransi pasif berupa menerima keberadaan perbedaan 

keyakinan dan tidak mengganggu penganut agama lain dan toleransi aktif 

berupa rutin melakukan diskusi lintas iman, saling mengingatkan ajaran 

agama dan menjaga silaturahmi. 

5. Skripsi oleh Kasriadi, “Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian pada 

Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness”. Skripsi tersebut 

menjelaskan tentang 12 Nilai dasar perdamaian merupakan pruduk dari 

organisasi Peace Generation. Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

awalnya bernama Makassar International Peace Generation, yakni sebuah 

organisasi yang bergelut dibidang lintas iman. Sebelum berganti nama 

organisasi ini berada dalam naungan Peace Generation. Namun setelah 

memisahkan diri dari Peace Generation, Organisasi ini masih tetap 

mengadopsi dan menerapkan 12 Nilai Dasar tersebut. Dalam upaya 

                                                           
29

Muhammad Arief Syam, “Implementasi Ayat-ayat Keruknan pada Organisasi 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness”, Tesis, (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2023), h. 88. 
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penerapan 12 nilai dasar perdamaian tersebut di Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness dilakukan dengan kegitan formal dan nonformal. 

Adapun konsep yg dilakukan Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

dalam menerapkan 12 nilai dasar perdamaian adalah melalui pembentukan 

nilai bersama dengan konsep faith full and respect full.
30

 Skripsi tersebut 

ditemukan persamaan pandangan tentang penerapan 12 nilai dasar tersebut 

dalam anggota organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness yang 

beragama Islam dan Kristen. Sampai penelitian dipersentasekan belum ada 

perbedaan dari segi penerapan 12 Nilai Dasar tersebut. 

6. Jurnal oleh Indo Santalia dan Irwanto yang berjudul “Peace Building : Studi 

Kasus Kegiatan Mahabbah Institute for Peace and Goodness di Kota 

Makassar”. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

teologis, sosiologis dan fenomenologis. Hasil penelitiannya membahas 

tentang upaya organisasi dalam membangun semangat perdamaian di kota 

Makassar dengan berbagai kegiatan kolaboratif dengan Peace Generation.  

Upaya organisasi dalam mewujudkan semangat perdamaian turut 

mengadopsi 12 nilai dasar perdamaian. Kegiatan yang dilakukan dalam 

organisasi tersebut meliputi Peace Camp, Community Service, Voice for 

Peace, peringatan hari perdamaian dan tur rumah ibadah. Peran yang 

dilakukan MIPG untuk mewujudkan Peace Building ada tiga yaitu: pertama, 

sebagai Agent of Peace, kedua, sebagai inisiator perdamaian, Ketiga 

sosialisasi perdamaian, dan yang terakhir Keempat, menjalin komunikasi 

pertemanan.
31

 

 

                                                           
30

Kasriadi, “Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian Islam dan Kristen”, Skripsi (Makassar: 

Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 95-96 
31

Indo Santalia dan Irwanto, “Peace Building: Studi Kasus Kegiatan Mahabbah Institute 

for Peace and Goodness di Kota Makassar” Jurnal Al-Adyan 5 no. 2 (2018): h. 281-288. 
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E. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses 

berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep dan proposisi-proposisi yang 

memudahkan seorang peneliti merusmuskan hipotesis penelitian.
32

 Berdasarkan 

pembahasan diatas maka kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat disusun 

sebagaiman pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Tujuan dan Kegunaan  

Adapun tujuan yang akan dan ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana konsep teologi kerukunan pada organisasi 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness serta mengetahui makna yang 

terkandung didalamnya. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana bentuk Implemetasi dari konsep teologi 

kerukunan pada Mahabbah Institute for Peace and Goodness. 

Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-

kepentingan diantaranya: 

                                                           
32

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 

2013), h. 14-15. 

Mahabbah 

Institute for Peace 

and Goodness 

Konsep 

Teologi 

Kerukunan 

Implementasi 

Konsep Teologi 

Kerukunan 

Kesimpulan 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi didalam 

menambah nuansa literatur-literatur ilmu yang berhubungan dengan agama 

dan berbagai macam ajaran yang terkandung didalamnya. 

b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang dapat membantu para peneliti 

berikutnya yang juga akan membahas mengenai teologi kerukunan yang 

objek penelitiannya adalah organisasi lintas iman dengan tempat, konteks 

dan suasana yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berkostribusi dan bernilai dalam masyarakat 

untuk lebih memahami konsep teologi kerukunan Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness. 

b. Menjadi referensi bahan pertimbangan bagi umat beragama agar kiranya 

mereka menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya serta hidup 

rukun dengan sesama umat beragama. 

c. Membantu dalam mengevaluasi, mengembangkan ide-ide baru khususnya 

bagi organisasi yang berorientasi kepada hubungan lintas Agama dan 

kepercayaan. 

d. Menjadi pemikiran yang baru bagi para pendidik baik disekolah maupun 

diluar sekolah dalam mengembangkan moderasi beragama di Republik 

Indonesia. 

e. Menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan public untuk memperbaiki 

keadaan masyarakat baik segi spiritual, sosial, budaya, ekonomi, 

pendidikan, dan pelayanan umum lainnya. 

 

 



 
 

1 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Pengertian Teologi dan Kerukunan 

1. Pengertian Teologi 

Menurut bahasa kata teologi dalam bahasa Inggris Theology. Theos berarti 

Tuhan, dan Logos berarti ilmu. Sedangkan dalam bahasa Yunani Teologi adalah 

Theologia, yang pada dasarnya kata dan penggunaannya dari Yunani adalah 

bukan firman Allah akan tetapi firman mengenai Allah, jadi Teologi adalah 

firman mengenai Allah yang didasarkan pada wahyu Allah.
1
 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kata teologi bermakna pengetahuan ketuahanan 

(mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama 

berdasarkan kepada kitab suci).
2
 Maka dapat dipahami dari pengertian tersebut 

teologi adalah pemahaman ketuhanan yang dimiliki oleh agama-agama sebagai 

landasan berkeyakinan dalam menjalankan rutinitas keagamaan.
3
 

Teologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai hal-hal ilahi, mengenai Allah, 

bukan menurut rasio manusia tetapi wahyu ilahi yang menunjukkan bukan hanya 

siapa Allah di dalam dirinya tetapi juga apa yang dia berelasi dengan kita. Bukan 

hanya mendiskusikan naturnya tetapi juga kehendaknya, pengajaran yang Allah 

harapkan dari kita dan apa yang seharusnya kita harapkan dari Allah dan apa yang 

seharusnya kita takuti.
4
  

                                                           
1
Bambang Qomaruzzaman, Teologi Islam Modern: Renaissance, (Cet. I; Bandung: 

Pustaka Aura Semesta, 2020). h. 1 
2
“Teologi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. https://kbbi.web.id/teologi (1 

Januari 2024). 
3
Ernan S. Saragih, “Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan yang Maha Esa dalam 

Konteks Pluralisme Agama di Indonesia”, Jurnal Teologi Cultivation 2, no. 1 2018): h. 2.  
4
Yosep Rasiman, “Ap aitu Teologi dan mengapa mempelajarinya penting”, Jurnal Mitra 

Manajemen 1, no 1. (2020): 82-83. 
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Teologi dikenal oleh semua agama, setiap agama memiliki penafsiran dan 

pemahaman ketuhanan yang berbeda. Secara pengertian, konsep teologisnya sama 

setiap agama memiliki keyakinan ketuhanan, namun berbeda dalam hal praktik 

bahkan keyakinan.
5
 Sehingga banyak dikenal dalam perkembangan studi agama-

agama. Perbedaan konsep keyakinan (Teologi) masing-masing agama ini sifatnya 

sensitif. Hal yang paling dasar dalam keyakinan umat beragama adalah konsep 

teologis. Seringnya terjadi konflik internal maupun eksternal umat beragama 

kebanyakan dipicu oleh adanya saling singgung dalam hal teologis. Konsep 

pluralisme agama seharusnya menjadi hal paling utama adalah mengedepankan 

kepentingan sosial kemasyarakatan, bukan atas keyakinan. Karena jelas bahwa 

konsep teologisnya berbeda dan tidak akan pernah bisa bertemu. Dalam 

melahirkan kerukunan umat beragama harus mengedepankan hubungan dan 

kepentingan bersama dalam tujuan-tujuan sosial. 

Menurut istilah teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan, dan 

segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Posisi teologi sangatlah 

penting dalam berbagai pembahasan tentang studi pengajaran agama. Kajian 

teologi dalam ranah Islam memiliki nama terkenal lainnya seperti ilmu kalam dan 

ilmu tauhid. Teologi pada dasarnya sama dengan kajian ilmu kalam, yakni 

mencakup di dalamnya ilmu tentang Tuhan. Dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil 

pikiran, dan pengaruh dalil ini tampak jelas dalam pembincaraan para 

mutakallimin.
6
 Kemunculan istilah teologi dalam Islam, pada awalnya terkait 

dalam ranah politik dengan maksud perluasan ekspansi daerah kekuasaan Islam 

pada awal-awal perkembangan Islam. 

                                                           
5
Eko Setiawan, “Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur dalam Mertas Keberagaman di 

Indonesia”, Asketik 1, no. 1 (2017): h. 63-64 
6
Jamaluddin dan Shabri Saleh Anwar, Ilmu Kalam Khazanah Intelektual Pemikiran 

dalam Islam (Cet I; Indragiri Hilir: PT Indragiri, 2020), h. 4. 
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Teologi merupakan landasan yang paling mendasar untuk bertindak bagi 

seseorang, khususnya dalam spiritualitas keberagamaan. Dalam hal ini, dijelaskan 

bahwa semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi oleh pemikirannya. Harun 

Nasution menjelaskan betapa pentingnya pemahaman teologi yang bebas. 

Maksudnya, pemikiran teologi yang realistis dan memberikan implikasi langsung 

pada kehidupan sosial yang disebutnya dengan teologi rasional.
7
 Manusia tidak 

dapat lepas dari dunia pemikiran, secara sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-

hari pun seseorang tidak lepas dari ide, kesalehan spiritual dan sosial seseorang 

atau sekelompok orang pun tidak lepas dari ide teologi agamanya hal tersebut 

merupakan asumsi teologi. 

Teologi sebagai ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan kewajiban- 

kewajiban manusia terhadap Tuhan. Ilmu yang menggunakan akal dan wahyu 

dalam memperoleh pengetahuan sebagai daya pikir yang ada dalam diri manusia. 

Upaya manusia berusaha keras untuk dekat dengan Tuhan menggunakan wahyu 

dan kitab suci serta mempelajari hukum dari alam metafisika sebagai nalar yang 

luar biasa. Doktrin teologi yang meliputi akal manusia, wahyu, kenabian, hari 

akhir, merupakan perbincangan yang selalu berkembang dalam khazah 

initelektual, dalam arti lain adalah sebuah komunikasi dari Tuhan kepada 

manusia
8
. Pemikiran teologi berkembang di Indonesia ditandai dengan munculnya 

dua organisasi besar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Teologi 

Ahlusunnah wal Jamaah menjadi landasan dalam melanjutkan tradisi kerukunan
9
 

yang dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. 

                                                           
7
Muhammad Arifin, Teologi Rasional Perspektif Pemikiran Harun Nasution (Cet. I; 

Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Rinairy, 2021), h. 10. 
8
Ris’an Rusli,Teologi Islam Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-tokohnya, (Jakarta: 

Kencana, 2019), h. 4. 
9
M Ridwan Lubis, “Melacak Akar Paham Teologi Islam di Indonesia”, Jurnal 

Multikulturalisme & Multireligius 14, no. 2 (2015): h. 20. 
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Menurut Fergilius Ferm mengatakan “The wich concern god (or the Devintil 

Reality) and Gods relation to the word” (teologi ialah pemikiran sistematis yang 

berhubungan dengan alam semesta).
10

 Teologi disebut juga dengan ilmu Tuhan 

atau ilmu ketuhanan. Istilah teologi Islam telah lama dikenal oleh para penulis 

Barat, seperti Tritton dengan karyanya yang berjudul “Moslem Theology”.
11

 

Willuam L. Reeae mendefinisikan teologi Islam dengan discourse or reason 

concerning god (diskursus atau pemikiran tentang Tuhan). Dengan mengutip kata-

kata William Ockham, Resse lebih jauh mengatakan “theology to be a discipline 

resting on revealed truth and independent of both philosophy and science.” 

(teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta 

indenpendensi filsafat dan ilmu pengetahuan). Sementara itu, Gove menyatakan 

bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman 

agama secara rasional.
12

 Teologi, sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran 

dari suatu agama. Setiap orang ingin menyelami seluk beluk agama secara 

mendalam yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan 

memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat 

yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. 

John M. Frame mendefenisikan teologi Kristen dengan "the application of 

the Scripture, by person, to every area of life" yaitu penerapan Firman atau 

Alkitab oleh seseorang ke dalam setiap area kehidupan. Tercantum dalam Kredo 

Iman Rasuli, mengenai istilah dari Tritunggal atau Trinitas, umat Kristen 

meyakini bahwa Tuhan terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. 

Ketiganya merupakan pribadi Allah, dan ketiga pribadi tersebut adalah Allah. 

Semuanya adalah Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha 

                                                           
10

A. Hanafi, Pengantar Theology Islam (Jakarta: Pusaka al-husna, 1995), h. 58. 
11

Ghazali Munir, Tuhan Manusia, dan Alam, (Semarang:RaSAIL,2008), h. 22. 
12

Anwar Rosihon, Ilmu Kalam (Bandung: Pusaka Setia, 2007), h. 14. 
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Sempurna dan Maha Kekal. Oleh karena itu, ketiganya disembah dengan cara 

yang sama, akan tetapi pada hakikatnya hanya satu Allah, yang masing- masing 

memiliki satu pengetahuan Illahi, satu kehendak Illahi, satu kehidupan Illahi, 

sehingga disebut Tritunggal yang Maha Kudus.
13

 

2. Pengertian Kerukunan 

Kerukunan berasal dari kata “rukun”. secara etimologis pada mulanya kata 

kerukunan berasal dari bahasa arab, yaitu; “rukun” yang berarti tiang, dasar, atau 

sila.
14

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata rukun diartikan; (1) yang harus 

dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan; (2) asas; dasar; sendi. Sedang arti 

kerukunan yaitu; (1) perilaku hidup rukun; (2) rasa rukun, kesepakatan.
15

 Dalam  

kaitan sosial, kata rukun diartikan dengan adanya yang satu mendukung 

keberadaan yang lain.
16

 

Niels Murder mengartikan kata “rukun” adalah berada dalam keadaan 

selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam 

maksud untuk saling membantu.
17

 Bila kata rukun diawali ke dan diakhiri an, 

maka menunjukkan hidup perihal hidup rukun, keagamaan, persepakatan dan 

perasaan rukun/bersatu hati. Jamak dari kata ruknun yaitu arkan yang artinya 

suatu bangunan sederhana yang kokoh yang terdiri dari berbagai unsur.
18

 Dari 

kata arkan disimpulkan pengertian bahwa kerukunan merupakan satu kesatuan 

yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling 

                                                           
13

Neysa Nania Nasution, “Teologi dalam Pandangan Islam dan Kristen”Skripsi Medan: 

Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN sumatera utara, 2021), h. 44. 
14

“rukun”, Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/rukun-2 (02 Januari 2024) 
15

“kerukunan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/rukun-2 (02 Januari 

2024). 
16

Hamka Haq, Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama dari Wacana Keaksi Nyata, 

(Jakarta: Titahandalusia, 2002), h. 54. 
17

Ibnu Solihin, “Kerukunan Hidup Umat Beragama di Sekolah Studi Kasus di SMK 

Yadika 5 Pondok Aren”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 

2008), h. 14. 
18

Agil Husain, Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 4. 

https://kbbi.web.id/rukun-2
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menguatkan dengan baik. Kesatuan tidak akan terwujud jika ada diantara unsur 

tersebut yang tidak berfungsi. Kerukunan adalah hidup bersama yang diwarnai 

oleh suasana yang baik dan damai. Hidup rukun berarti tidak bertengkar 

melainkan bersatu dan sepakat dalam berfikir, bertindak demi mewujudkan 

kesejahteraan bersama. Kerukunan menghendaki semua orang bisa hidup bersama 

tanpa kecurigaan, dimana tumbuh semangat dan sikap saling menghormati dan 

kesediaan dalam bekerja sama untuk kepentingan bersama. 

Menurut Purwadarminta, kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang 

berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, 

kepercayaan maupun yang lainya yang berbeda dengan pendirian.
19

 Kerukunan 

dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk 

mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini 

karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia. Kerukunan 

berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan 

adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada 

orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai 

pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana 

persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda 

secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu 

proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta 

kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram. 

 

                                                           
19

Tuti Nuriyati, dkk. “Pemahaman Moderasi Beragama dalam Menciptakan Kerukunan 

Antar Umat Beragama”, Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2, no. 2 (2023): h. 263. 
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Kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian 

dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong, 

toleransi, tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. 

Terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi tentang konsep 

kerukunan hidup antar umat beragama yang tertuang dalam peraturan bersama 

Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 terkait ada tiga 

kerukunan, yang disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan”
 20

 yaitu: 

a. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. yaitu kerukunan 

di antara aliran-aliran/ paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat 

atau komunitas agama. 

b. Kerukunan di antara umat/ komunitas agama berbeda-beda, yaitu antara 

pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha 

dan Konghuchu. 

c. Kerukunan antar umat/ komunitas agama dengan pemerintah. yaitu supaya 

diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat 

agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan 

menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat 

dan bangsa Indonesia yang beragama. 

Teologi kerukunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran 

atas upaya masing-masing umat beragama memahami agama yang diyakininya 

secara komprehensif, kemudian berusaha mencari titik temu pada nilai-nilai 

agama lain. Teologi kerukunan tidak bermaksud menyatukan semua agama, tetapi 

menemukan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, keharmonisan tiap agama yang 

menjadi fokus kajiannya. 
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Yonatan, dkk, “Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif 

Iman Kristen”, Angelion 1, no. 1 (2020): h. 7. 



24 
 

 

 

 

B. Teologi Kerukunan Perspektif Agama-Agama 

Agama yang diakui oleh Negara Rapublik Indonesia adalah agama Islam, 

agama Hindu, agama Buddha, agama Konghuchu, agama Kristen Protestan dan 

Katolik. Semua agama tersebut, memiliki kitab suci yang dipercayai dan diimani 

oleh para pengikutnya. Kitab suci tersebut, tentunya membicarakan tentang 

kerukunan sebagai landasan dalam hubungan di antara umat beragama sehingga 

saling menghormati dan menghargai, saling toleransi serta saling hidup 

perdampingan dengan harmonis.
21

 Menurut Syahrin Harahap, jika umat beragama 

bersungguh-sungguh mempelajari kitab sucinya, segera akan diketahuinya bahwa 

kitab sucinya mengajarkan adanya hubungan yang baik antar umat beragama.
22

 

1. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Islam 

Teologi dalam ajaran Islam secara mutlak berpaham monoteisme. Konsep 

teologi kerukunan dalam ajaran Agama Islam secara jelas dalam QS. Al Ikhlas 

ayat 1 sampai 4 : 

  ٤ ࣖ كُفُوًا اَحَد    لَّهُ  ولَََْ يَكُنْ  ٣ ۚ  لََْ يلَِدْ ولَََْ يُ وْلَدْ  ٢ ۚ  هُ الصَّمَدُ الَلّ   ١ ۚ  هُ اَحَد  قُلْ هُوَ اللّ  

Terjemahanya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat 
meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 
Serta tidak ada sesuatu pun yang setara denganNya.

23
 

Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari sebagaimana yang ditulis oleh Irham Gufroni 

bahwa terdapat nilai-nilai ketauhidan seperti percaya akan adanya Allah SWT, 

Menyakini bahwa Allah swt berbeda dengan makhluknya, menggantungkan Allah 

swt dalam segala perbuatan manusia dan meluruskan niat dalam segala 
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Syafi’in Mansur. “Kerukunan dalam Perspektif Agama-agama di Indonesia” Aqlania 8, 

no. 2 (Desember  2017):  h. 132. 
22

Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 

58. 
23

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: 

Cordoba, 2022), h. 604. 
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peribadatan. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat pertama 

dalam surah tersebut memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan 

sekaligus menjawab pertanyaan orang kafir Quraish pada saat itu tentang Tuhan 

yang disembah oleh orang Islam.
24

 

Keterlibatan teologi Islam dalam upaya kerukunan umat beragama jika 

dilihat dari aspek Sejarah, dapat diketahui melalui piagam Madinah. Sekitar tahun 

623 M sebuah Konstitusi yang disusun oleh Nabi Muhammad saw, yang 

merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan 

kaum-kaum penting di Yathrib (Madinah) yang kemudian dikenal dengan Piagam 

Madinah. Piagam Madinah berupa dokumen yang disusun sejelas-jelasnya dengan 

tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani 

Khazraj di Madinah. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-

komunitas pagan di Madinah.
25

 

Keoutentikan Piagam Madinah dapat ditinjau dari ilmu hadis. Sebab teks 

shahifah tersebut adalah termasuk perbuatan Nabi saw. Imam hadits seperti Imam 

Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan adanya perjanjian yang dibuat oleh 

Nabi saw.
26

 Dengan demikian hadis tertulis tentang perjanjian yang dibuat Nabi 

saw dengan komunitas muslim dan Yahudi adalah sahih dan dilihat dari segi 

rawinya ialah termasuk dalam kategori hadis mashur. 

Sikap seorang muslim terhadap penganut agama lain sebagaimana yang 

tertuang dalam Piagam Madinah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam bukunya 
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Irham Gufroni, Nilai-nilai Ketauhidan dalam QS. Al-Ikhlas dan Al-Kafirun: Studi 

Komparatif Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Al-Misbah, Skripsi  (Jakarta: Fak. Ushuluddin Institute 

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2022), h. 77-79. 
25

Bukhori Abdul Shomad, “Piagam Madinah dan Resolusi Konflik”, Al-Adyan 8, No. 2 

(2013): h. 65. 
26

Lihat Al Bukhari, Shahi al Bukhari, jilid III juz 8, Dar al Sya’ab, t.t, t.th.,h. 27. Lihat 

juga Shahih Muslim, jilid V, Dar Sya’ab, Kairo, t.th.,h. 389 
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Sirah An-Nabi Shallalahu Alaihi wa Sallam juz II halaman 119-123, karangan 

Ibnu Hisyam (meninggal pada 231 H=828 M) disebutkan juga pada pasal 13-17 : 

pada kitab Majmuah Al Watsaiq li Ahdi An-Nabi wa Khilafah Ar Rasyidah pada 

pasal 13-17 : 

 أو فسادأ أ،وعدوانأ أ،اثم أو ،ة ظلمو ابتغى د سيعأ ،ن المؤمنين المتقين على من بغى منهمأو ( ٣١)
 .حدهمأولو كان ولد  ،يديهم عليه جميعاأن أو  ،بين المؤمنين

 ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن( ٣١)

 عضهم موالي بعض دون الناسبن المؤمنين أو  ،د ناهمأعليهم  برة الله واحدة يجن ذمّ أو ( ٣١)

 سوة غير مظلومين ولا متناصر عليهمن له النصر والأأود فنه من تبعنا من يهأو ( ٣١)

لا على سواء إلا يسالَ مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله  ،ن سلم المؤمنين واحدةأو ( ٣١)
 27وعدل بينهم

Terjemahnya: 

 

13. Segenap orang-orang beriman yang bertakwa harus menetang setiap 
orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan 
atau pengacauan dikalangan masyarakat orang-orang beriman, kebulatan 
persatuan mereka. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang 
bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak mereka 
sendiri. 

14. Tidak diiperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang yang 
beriman yang lainnya lantaran seorang yang tidak beriman, tidak pula 
diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk 
melawan seorang yang beriman lainnya. 

15. Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang 
yang lemah, segenap orang yang beriman jamin-menjamin dan setia kawan 
sesama mereka daripada (gangguan) manusia lainnya. 

16. bahwa kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak 
mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan 
tidak boleh diasingkandari pergaulan umum. 
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Ibnu Hisyam, Sirah an-Nabi Muhammad Shallalahu Alaihi wa Sallam juz II. h. 199-

123. Lihat juga pada A. J. Wensinck, Mohammed en de Yodente Medina (1928) h. 74-84. Lihat 
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Zainal Abidin, Piagam Madinah (Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014): h. 3-10. 
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17. perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu, tidak 
diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian di jalan 
Allah, kecuali atas dasar persamaan dan andil di antara mereka.

28
 

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa kaum bangsa Yahudi yang setia 

kepada Islam, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi 

haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Perjanjian yang tertuang 

dlam Piagam Madinah tersbut bukan hanya mengenai kebebasan beragama, 

melainkan suatu usaha untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan antar 

kelompok pada saat itu. Maka misi keagamaan dan kenegaraan terlaksana secara 

bersamaan dengan prinsip keadilan. 

Prinsip persamaan dan keadilan yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut 

memuat keadilan dan persamaan dalam rangka membasmi kezaliman meskipun 

terhadap keluarga sendiri. Pasal 24 menjelaskan persamaan dalam keawjiban 

antara mukmin dan Yahudi. Pasal 25 memuat tentang kebebasan beragama antara 

Yahudi dan mukmin sebagai waga negara Madinah tidak ada perbedaan, merka 

bebas memilih keyakianan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
29

 

Secara keseluruhan Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Dalam 

perjanjian itu ditetapkan tugas dan kewajiban Kaum Yahudi dan Musyrikin 

Madinah terhadap Daulah Islamiyah di samping mengakui kebebasan mereka 

beragama dan memiliki harta kekayaannya. Dokumen politik, ekonomi, sosial dan 

militer bagi segenap penduduk Madinah, baik Muslimin, Musyrikin, maupun 

Yahudi.
30

 Piagam Madinah memposisikan agama berada dalam negara dan negara 

sebagai penjamin kelangsungan umat beragama, menghargai keyakinan dan 

keberadaan agama yang plural. 
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Zainal Abidin, Piagam Madinah (Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014): h. 15 
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Acep Nugraha, “Sejarah Nabi Muhammad SAW pada Piagam Madinah”, Kajian Islam 
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Secara garis besar piagam madinah memuat isi sebagai berikut : 

a. Bidang ekonomi dan sosial dengan keharusan orang kaya membantu dan 

membayar utang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa 

dan harta bagi segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan 

melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi 

siapa saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antara siapapun di depan 

pengadilan. 

b. Bidang militer menjelaskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. bagi 

segenap penduduk Madinah, baik Muslimin, Yahudi ataupun Musyrikin, 

segala urusan berada di dalam kekuasaannya. Beliaulah yang 

menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara. Dengan demikian 

jadilah beliau sebagai Qaaid Aam (panglima tertinggi) di Madinah. 

Keharusan bergotong royong melawan musuh sehingga bangsa Madinah 

merupakan satu barisan menuju tujuan. 

2. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Kristen Katolik 

Bersarkan aspek etimologinya kedamaian dalam Islam dan Katolik memiliki 

akar persamaan yang signifikan. Menurut Abdullah dalam bukunya yang berjudul 

Teologi Damai dijelaskan bahwa kedamaian dalam Katolik berasal dari bahasa 

Ibrani “salom” yang bermakna selamat, damai, tidak cacat dan kedamaian. 

Sedangkan kedamaian dalam Islam secara terminologi maupun etimologinya 

berasal dari bahasa Arab “salam” artinya selamat, damai, sejahtera, tidak cacat.
31

 

Menurut Aisyah dalam bukunya yang berjudul Tokoh Agama dan Toleransi 

Agama menyebutkan bahwa pandangan teologis mengenai hubungan Gereja 

Katolik dengan saudari-saudari beriman dan beragama lain dirumuskan dengan 
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jelas oleh Konsili Vatikan II (1962-1965). Hasil konsili itu menjadi pemicu bagi 

Gereja Katolik dalam mengembangkan perhatiannya pada hubungan antar agama 

dan kepercayaan. Semenjak Konsili Vatikan II Gereja Katolik dengan jelas 

menolak cara hidup menggreja yang tertutup. Gereja memahami jatidirinya 

sebagai umat yang terbuka. Gereja Katolik mau terbuka baik terhadap saudara-

saudaranya seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, maupun terhadap mereka yang 

tidak beragama Kristiani. 

Pandangan Konsili Vatikan II mengenai hidup religious saudara-saudari 

beriman lain kita temukan dalam dokumen-dokumen Lumen Gentium (LG)
32

, 

Konstitusi dogmatis mengenai Gereja dalam Ad Gentes (AG)
33

, Dekrit tentang 

kegiatan misioner Gereja dalam pernyataan tentang kebebasan beragama dalam 

Nosta Aetae (NA), pernyataan mengenai hubungan Gereja dengan saudara-saudari 

bukan Kristiani dan dalam konstitusi pastoral mengenai Gereja dalam dunia 

modern.
34

 

Lumen Gentium mengulangi ajaran tradisional mengenai adanya 

keselamatan di luar Gereja. Dikatakan misalnya penyelenggaraan Ilahi tidak 

menarik kembali batuan yang perlu untuk keselamatan dan mereka yang bukan 

karena kesalahannya sendri belum sampai mengakui Allah secara eksplisit dan 

berusaha menempuh jalan yang benar dengan pertolongan rahmat Ilahi. 

Mengenai kebebasan beragama Dignitatis Humanae Konsili
35

, menyatakan 

bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti 

bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang perorangan 
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maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi manapun juga, 

sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk 

bertindak melawan suara hatinya atau dihang-halang dalam batas-batas yang 

wajar, bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun bersama 

dengan orang lain. 

Deklarasi Nosta Aetae mengatakan bahwa Gereja tidak menolak apa saja 

yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Dengan hormat yang tulus Gereja 

menghargai tingkah laku dan tata cara hidup, peraturan-peraturan dan ajaran 

agama tersebut. Meskipun agama itu dalam banyak hal yang harus berbeda dari 

iman dan pengajaran Gereja. Yang diharapkan oleh konsili adalah mengusahakan 

dengan jujur, saling pengertian dan melindungi lagi memajukan bersama-sama 

keadilan sosial, nilai-nilai moral serta perdamaian dan kebebasan untuk semua 

orang.
36

 

Ajaran dalam Gereja mendorong para pengikutnya agar dengan bijaksana 

dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-

agama lain. Memberi kesaksian tentang iman serta hidup kristiani, mengakui 

memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani  dan moral serta nilai-

nilai sosial budaya yang terdapat pada mereka. Mazmur 73: 1 menyebutkan orang 

yang selamat adalah orang yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Baik.
37

 

Membangun toleransi sebagai dasar terwujudnya kerukunan antar umat 

beragama dapat digambarkan empat macam bentuk kegiatan yaitu : Pertama, 

dialog kehidupan antar umat beriman dalam kelompok-kelompok kecil yang 

saling mengenal. Kedua, dialog pengalaman religious. Ketiga, dialog teologis. 
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Keempat, dialog aksi atau kerjasama untuk memperjuangkan masyarakat yang 

lebih adil, lebih merdeka, lebih manusiawi. 

Pertobatan dan pengampunan terdapat hal-hal sebagai berikut: Pertama 

meengakui yang sudah terjadi pada masa lampau. Kedua, sekarang menerima itu 

sebagai kenyataan, melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketiga, 

memandang kedepan yang tidak baik dilupakan, yang baik dikembangkan. Oleh 

sebab itu, Konsili Vatikan II dalam Nostra Aestate tersebut di atas, mengakui 

bahwa pada masa lampau memang terjadi pertikaian, tetapi itu hendaknya 

dilupakan, kemudian saling memahami, saling menghargai, saling menghormati 

sehingga dapat bekerjasama untuk mengembangkan keadilan sosial bagi semua 

orang dan nilai-nilai moral, perdamaian dan kebebasan.
38

 

3. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Kristen Protestan 

Pembahasan tentang kerukunan dalam ajaran Protestan diawali dengan 

sikap kesediaan untuk hidup berdampingan dengan  golongan, agama (keyakinan) 

yang berbeda, dengan mengembangkan sikap saling memahami, saling 

menghargai, dan saling menghormati yang merupakan dasar terwujudnya 

kerukunan, yaitu suatu keadaan yang menunjuk kepada hubungan yang baik, 

hubungan yang serasi, selaras, seimbang, antar berbagai pribadi dan golongan 

yang ada dalam masyarakat. 

Menurut Aisyah dalam bukunya yang berjudul Tokoh Agama dan Toleransi 

Agama menyebutkan bahwa tradisi Kristen Protestan adalah menjunjung tinggi 

perbedaan dalam persekutuan di dalam perbedaan. Perbedaan dimungkinkan oleh 

karena hukum Allah begitu dalam dan begitu kaya, sehingga tak terselidiki 

keputusan-keputusanNya. Hal ini dapat dilihat dalam (Roma (11): 33) 

menyebutkan : 
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Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmah dan pengetahuan Allah! Sungguh, 
ketetapan-ketetapanNya tak terselidiki, dan jalan-jalanNya pun tak 
terselami.

39
 

Tidak ada satu otoritas pun yang dapat mengklaim diri sebagai pengemban 

satu-satunya dari seluruh kebenaran Allah. Oleh karena itu masing-masing 

hendaknya tidak saling menghakimi seperti yang tertera dalam (Matius (7): 1-5) : 

1. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena 
sebagaimana kamu menghakimi, demikian pulalah kamu akan dihakimi, dan 
dengan ukuran apa engkau mengukur, itu pulalah yang yang akan diukurkan 
kepadamu. 3. Mengapa engkau melihat serbuk kayu di dalam mata 
saudaramu, sedangkan balok kayu di dalam matamu sendiri tidak kau 
sadari? 4. Bagaimana engkau dapat berkatakepada saudaramu, Izinkan aku 
mengeluarkan serbuk kayu itu dalam dari matamu, padahal di matamu 
sendiri ada balok kayu? 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok 
kayu yang ada dalam matamu, kemudian barulah engkau dapat melihat 
dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudaramu.

40
 

Dapat pula dilihat dalam (Roma 14:13) : 

Sebab itu jangan lagi kita saling menghakimi. Lebih baik kamu memutuskan 
bahwa kamu tidak akan pernah membuat saudaramu tersandung atau 
terjatuh

41
 

Ayat di atas dapat diketahui bahwa ajaran Protestam tentang kerukunan dan 

toleransi sangatlah jelas. Dalam upaya mewujudkannya dapat dilakukan dengan 2 

hal : Pertama, kerukunan berisi semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang 

menghargai perbedaan. Kerukunan tidak boleh dihasilkan dari dari diskriminasi, 

karena kerukunan yang seperti itu adalah kerukunan yang palsu, jahat, dan 

amoral, sebab tidak didasari oleh kasih, kebenaran, keadilan, dan kebebasan. 

Kedua, toleransi sebagai dasar kerukunan tidak menisbikan perbedaan-

perbedaan yang ada, misalnya dengan mencoba melebur atau mencampur 

adukkan keyakinan agama-agama lain. Kerukunan yang dilain pihak, tidak pula 

pula memutlakkan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga menutup pintu 
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komunikasi, dengan penuh ketulusan hati bersedia untuk saling mengisi dan 

saling mengasihi
42

 (I Korintus 4:6, Efesus 2:11-22, 4:1-6). 

 

4. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Hindu 

Umumnya semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya 

berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula umat Hindu meyakini bahwa 

kitab suci Veda sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab suci Veda 

banyak ditemukan sabda Tuhan yang mengamanatkan untuk menumbuh 

kembangkan kedamaian, kerukunan, ketentraman di antara umat beragama, 

toleransi, solidaritas dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak 

membeda-bedakannya. 

Adapun dasar-dasar pandangan Hindu yang melandasi toleransi yang 

dikemukakan oleh Aisyah dalam bukunya Tokoh Agama dan Toleransi Agama 

adalah ajaran filosofis “Tat Twam Asi” (Aku adalah Engkau) yang mempunyai 

makna lebih dari sekedar ucapan, serta berlandaskan pemahaman dan pengalaman 

bahwa akumelihat Tuhan dalam diri, maka Aku menghormati dan mengasihimu 

tanpa pamri. Artinya, itu adalah kamu merupakan naskah termasyhur menekankan 

sisi Ilahi dari jiwa manusia, maksudnya bahwa manusia pada prinsipnya berasal 

dari sumber yang sama.
43

 

Umat Hindu melihat toleransi yang merupakan dasar terwujudnya 

kedamaian, kerukunan bisa tercapai. Selanjutnya, sebuah kutipan dari Rigveda 

berbunyi : Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Kutipan tersebut mempunyai 

pengertian bahwa, Disebut dengan ribuan nama yang berbeda namun satu adanya. 

Artinya, apapun nama yang diletakkan kepada substansi Tertinggi, adalah lebih 

                                                           
42

Lembaga Alkitab Indonesia, Kitab Suci Injil, (Jakarta:LAI, 2007), h. 774. 
43

Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama, (Makassar: Cara Baca, 2017), h. 71-72 



34 
 

 

 

penting pencapaiannya.
44

 Dengan demikian, umat diharapkan untuk tidak fanatik 

dalam cara dan nama yang diletakkan pada kebenaran mutlak. Hal ini 

mengandung makna untuk tidak fanatik pada nama dan cara pencapaian 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Adapun ajaran Hindu yang menjelaskan tentang cara manusia saling 

menghargai keyakina terdapat dalam seloka Bhagadwita Bab IV. 11 yang 

berbunyi: 

Ye yatha mam prapadyante, tanis thatai va bhajamy aham mama vartma 

nuvartente, manusyah partha, sarvasah 

Makna seloka diatas adalah dengan jalan bagaimanapun ditempuh manusia ke 

arahKu (memuja-Ku), dengan jalan yang semuanya itu Kuterima, Melalui banyak 

jalan manusia mengikuti jalan-Ku, oh Parta.
45

 Berdasarkan pemahaman, analisah, 

dan penjelasan di atas jelaslah bahwa  ajaran Hindu memberikan landasan untuk 

struktur sosial yang menampung perbedaan agama atas dasar rasa saling 

menghargai dan menghormati. 

Ajaran Hindu yang lain tentang hidup rukun terdapat pula dalam kitab suci 

Rig Veda, X, 191, 2-4 disebutkan sebagai berikut: 

Sam gacchadhvan sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam; 

Deva bhagam yatha purve, samjanana upasate. Samano manthrah 

Samitih samani, samanam manah saha citamesam; samanam manthramabhi 

mantraye vah, samanena wo sawisa juhomi. Samani va akutih samana hrdayani 

vah. Samanamastu wo mano yatha wah susahasati. 
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Terjemahnya: 

Hendaknya engkau Bersatu padu, bermusyawarah dan mufakat guna 

mencapai tujuan dan maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman 

dahulu telah Bersatu padu, Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu 

masing-masing, namun tujuan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu, agar 

engkau dapat hidup bersama dengan bahagia.
46

 

Untuk bermaksud yang sama telah aku ajarkan padamu dan bersembah dengan 

caramu yang biasa. Samalah tuanmu sama pula hatimu. Hendaknya pikiran satu 

sehingga engkau dapat hidup bersama dengan bahagia.
47

 Ungkapan Weda tersebut 

menganjurkan umatnya dan juga meyakinkan mereka bahwa bersatu, mufakat dan 

bermusyawarah merupakan dasar untuk melahirkan kedamaian, kerukunan 

sebagai syarat untuk memperoleh kebahagiaan. 

5. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Buddha 

Ajaran agama Buddha adalah ajaran yang menghantarkan orang yang 

melaksanakannya agar hidup bahagia di dunia, setelah kematian dapat terlahir di 

alam surga dan hingga pada akhirnya mencapai tujuan tertinggi yaitu tercapainya 

Nibbana. Buddha Dhamma sebagai pedoman untuk membebaskan diri dari 

penderitaan, sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sekarang maupun 

yang akan datang. Umat Buddha menanamkan keyakinan yang kokoh kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga terjalin suatu 

toleransi sesama agama yang ada di Indonesia. 

Kerukunan antar umat beragama akan terwujud jika masing-masing agama 

memiliki prinsip untuk saling menghargai. Jika tidak demikian maka kerukunan 

tidak akan terwujud. Adanya perbedaan maka akan tahu bahwa warna hitam dan 

putih berbeda, begitupun dengan agama. Perbedaan agama jangan dijadikan 
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sebagai penghalang persatuan, namun jadikan sebagai pembanding satu sama lain 

agar dapat mengikuti prinsip yang terbaik menurut keyakinan masing-masing.
48

 

Adapun contoh-contoh perjalanan kerukunan dalam sejarah agama Buddha 

adalah sebagai berikut: 

a. Upali Sutta 

Diceritakan bahwa semasa hidup Sang Buddha, Nigantha Nataputha seorang 

guru besar dari sekte agama Jaina mengutus Upali
49

 seorang siswanya yang 

cerdik, pandai dan berpengaruh di masyarakat untuk berdialog, 

memperbincangkan tentang ajaran Buddha yaitu Hukum Karma. 

Setelah berdialog cukup panjang Upali memperoleh kesadaran bahwa ajaran 

Buddha tentang kamma adalah yang benar. Upali kemudian memohon kepada 

Sang Buddha untuk diterima sebagai muridnya. Sang Buddha menyuruh Upali 

untuk memikirkannya karena Upali adalah murid dari Guru Besar dan ternama, ia 

juga orang berkedudukan dan terpandang di masyarakat. 

Akhirnya Sang Buddha menerima Upali sebagai muridnya dengan 

mengucapkan: “Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku, dengan 

harapan anda tetap menghargai bekas agamamu dan menghormati bekas gurumu 

itu, serta membantunya”. Dari cerita tersebut maka tampaklah bahwa masa 

kehidupan Sang Buddha telah menunjukkan demikian besarnya toleransi Sang 

Buddha terhadap keyakinan atau agama lain. 

b. Raja Asoka 
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Raja Asoka
50

 dalam menjalankan pemerintahannya benar-benar menjaga 

toleransi dan kerukunan hidup beragama, semua agama yang berkembang saat itu 

diperlakukan adil. Perwujudan kerukunan hidup beragama tersebut, Raja Asoka 

telah mencanangkan kerukunan hidup beragama yang terkenal dengan “Prasasti 

Batu Kalingga No. XXII Raja Asoka” yang isinya adalah : 

“…Janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang 

lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain pun hendaknya 

dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu 

agama kita sendiri, untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama 

orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, di 

samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati 

agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena didorong 

oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpikir; bagaimana aku dapat 

memuliakan agamaku sendiri. Dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan 

agamanya sendiri.
51

 Kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua 

orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran orang lain. 

c. Era Kerajaan di Indonesia 

Zaman Keprabuan Majapahit telah berhasil menghantarkan bangsa di 

nusantara kita ini memasuki jaman keemasan karena adanya kerukunan hidup 

beragama, yakni kerukunan hidup antar umat beragama Hindu dan umat beragama 

Buddha, yang berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan negara tersebut. Pada 

masa tersebut seorang pujangga besar telah menyusun karya sastra Sutasoma
52

, 

yang di dalam mukadimahnya tersurat sebuah kalimat yang memiliki makna 
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terdalam guna membina kerukunan persatuan dan persatuan antar umat beragama, 

yaitu: “jiwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”.
53

 

Kalimat sakti tersebut sekarang telah dijadikan motto atau semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dilambang negara garuda Pancasila. 

 

6. Konsep Teologi Kerukunan dalam Agama Khonghucu 

Sebagaimana agama-agama lainnya seperti telah diuraikan sebelumnya, 

maka dalam agama Khonghucu juga ditemui ajaran yang dapat mengantarkan 

pemeluknya untuk hidup damai dengan pemeluk agama lainnya. Ajaran atau lima 

sifat yang mulia (Wu Chang) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat 

menciptakan kehidupan harmonis antara sesama adalah:  

a) Ren/Jin (cinta kasih, tahu diri, halus budi pekerti, rasa tenggang rasa serta 

dapat menyelami perasaan orang lain).  

b) I/Gi ( rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dan rasa membela kebenaran).  

c) Li atau Lee (sikap sopan santun, tata krama, dan budi pekerti).  

d) Ce atau Ti (sikap bijaksana, rasa pengertian, dan kearifan).  

e) Sin (kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain serta dapat 

memegang janji dan menepatinya).
54

  

Memperhatikan ajaran Khonghucu di atas, terutama lima sifat yang mulia di 

atas di mana Khonghucu sangat menekankan hubungan yang sangat harmonis 

antara sesama manusia dengan manusia lainnya, di samping hubungan harmonis 

dengan Tuhan dan juga antara manusia dengan alam lingkungan. Setiap penganut 

Khonghucu hendaknya mampu memahami dan mengamalkan kelima sifat di atas, 

                                                           
53

Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama (Makassar: Cara Baca, 2017), h. 88. 

54
Samsul Hidayat, Agama Khonghucu Seri Komunikasi Lintas Agama (Cet.I; Pontianak: 

Stain Pontianak Presss, 2012), h. 50. 



39 
 

 

 

sehingga kerukunan atau keharmonisan hubungan antar sesama dapat terwujud 

tanpa memandang dan membedakan agama dari keyakinan. Pada dasarnya semua 

agama telah memberikan ajaran yang jelas dan tegas bagaimana semestinya 

bergaul, berhubungan dengan pemeluk agama lain. 

 

C. Sejarah dan Perkembangan Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness 

Pemahaman akan pentingnya toleransi di tengah-tengah masyarakat di 

seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini masih dinilai sangat penting. Toleransi 

merupakan peneguhan akan penghargaan keberadaan agama lain sebagai fakta 

pluralitas sosial. Kerukunan dan toleransi itu tidak direkayasa, tidak dipaksakan 

juga tidak dalam rangka kepentingan tertentu, apalagi kepentingan politik 

kekuasaan dan uang atau kepentingan eksklusivitas keberagaman warga 

masyarakat.
55

 

Dialog lintas agama dan kunjungan lapangan merupakan strategi yang 

efektif dalam menjajikan relasi antar umat beragama dan membangun toleransi 

dalam Masyarakat. Interaksi dan pergaulan, persahabatan, pertemanan, diskusi, 

dialog antar iman itu sama sekali bukanlah hal yang perlu  dikhawatirkan atau 

ditakuti, bukan pula harus dihindari ataupun ditolak. Interaksi dan dialog antar 

iman tidak akan mengaburkan iman keberagamaan siapapun, melainkan akan 

lebih menguatkan dan memperteguh keyakinan imannya sendiri serta 

                                                           
55

Subhan Fadli, “Membangun Toleransi Generasi Milenial” (Prosiding Seminar Nasional 

Harmonis Keberagaman dan Kebangsaan bagi Generasi Milenial pada Lembaga Kajian 
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mendewasakannya sebagai seorang warga negara yang beradab dan paham 

keberagaman.
56

 

Keberadaan masyarakat yang senantiasa merawat dan menjunjung tinggi 

budaya perdamaian di tengah-tengah keberagaman di negara ini masih tampak 

terlihat. Hal ini dibuktikan dari beberapa komuniatas dan kelompok anti 

radikalisme, dan selalu menyerukan pesan-pesan positif kerap kali masih terlihat. 

Beberapa organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang jaringan lintas iman 

yang berada dikota Makassar yang mewadahi seluruh elemen masyarakat, dari 

berbagai golongan, suku, ras, agama dan berbagai perbedaan lainnya yang untuk 

bersatu menyerukan perdamaian. 

Salah satu organisasi yang bergerak dibidang kajian lintas iman di kota 

Makassar adalah Mahabbah Institute for Peace and Goodness. Menurut  bapak 

Fery Mangin mengatakan: 

MIPG ini dibentuk pada bulan Agustus 2015 saat itu kita lakukan Peace 
Camp di Galesong, nanti resmi mendapatkan akta pendirian pada tanggal 
3 Juni 2016.

57
 

Awal berdirinya organisasi ini bernama Makassar Internasional Peace 

Generation atau yang di singkat MIPG merupakan sebuah lembaga lintas iman 

yang bergerak dibidang sosial keagamaan dengan visi mewujudkan perdamaian. 

Organisasi ini terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu pada saat dilaksanakannya 

peace camp pertama di Pantai Bintang Galesong Takalar pada tanggal 21-13 

Agustus 2015. Kegiatan peace camp58
 ini diprakarsai oleh beberapa orang 

termasuk bapak Fery Mangin yang merupakan pendiri dan juga sebagai ketua 

dari MIPG dan idenya itu untuk membuat peace camp bermula saat dia 
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mengikuti acara pelatihan fasilitator untuk guru dan tenaga sukarela di Kota 

Bandung yang nantinya menjadi fasilitator perdamaian kepada anak didiknya di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Terselenggaranya acara peace camp pertama yang merupakan cikal bakal 

lahirnya MIPG, berkat dari dukungan beberapa pihak yang memang prihatin 

dengan kondisi kedamaian negeri ini khususnya di Makassar. Lembaga lintas 

iman ini berfokus pada anak muda yang memang memiliki semangat untuk 

mengampanyekan perdamaian, mengingat selama ini anak muda jarang 

dilibatkan dalam keagiatan perdamaian maupun dialog lintas iman. Pemuda 

merupakan harapan bangsa yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa 

depan, oleh karena itu anak muda haruslah memiliki peran yang strategis dalam 

hal perdamaian terutama perdamaian dalam menyikapi perbedaan agama. 

Kedamaian suatu negara bisa terwujud jika para penganut agamanya damai 

sedang kerukunan dan kedamaian tidak akan terwujud tanpa adanya dialog lintas 

iman terutama dikalangan mahasiswa (remaja).
59

 

Organisasi ini terbentuk karena adanya kegelisahan dari founder yang 

melihat kondisi negara kita yang sangat mudah diprovokasi untuk memicu 

konflik terutama mengenai agama. Agama sangat sensitif bilamana dibawah 

keranah konflik karena menganggap agamanya dilecehkan dan memberikan 

segalahnya bahkan nyawanya sekaligus bila itu menyangkut keyakinan. Agama 

sudah menjadi jualan politik dan jualan konflik demi kepentingan pribadi 

maupun kelompok untuk melanggengkan kepentingannya padahal agama 

subtansinya tidak seperti itu. Agama itu datang menawarkan kedamaian bagi 

para pengikutnya dan orang-orang disekitarnya. 
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Perkembangan organisasi ini cukup bagus, beberapa kegiatannya kerap 

muncul di media cetak dan media online. Seiring waktu, tahap demi tahap 

organisasi ini berubah nama dari Makassar Internasional Peace Generation 

menjadi Mahabbah Institute for Peace and Goodness pada tanggal 29 April 2018 

sekaligus launcing sekretariat baru dengan beberapa inovasi. Namun, titik 

penekanan dan garis haluannya tetap berdiri kokoh sebagai organisasi pelopor 

perdamaian. 

1. Visi dan Misi Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

Setiap organisasi atau lembaga manapun pasti mempunyai alur tujuan yang 

hendak dicapai, sebagaimana Mahabbah Institute for Peace and Goodness ini 

juga memiliki visi dan misi sebagai organisasi lintas iman. Adapun visi dan 

misinya sebagai berikut: 

Visi: Menjadi lembaga independen untuk menciptakan rasa persaudaraan, 

kasih sayang dan perdamaian antar umat manusia yang berasal dari berbagai latar 

belakang yang berbeda. 

Misi: 

a. Membangun dialog lintas iman dan budaya dengan perinsip saling 

menguatkan dan saling menghargai iman, keyakinan, kepercayaan dan 

nilai-nilai yang dianut setiap manusia. 

b. Mensosialisasikan nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, persaudaraan dan 

perdamaian. 

c. Menyediakan pelayanan kemanusiaan diberbagai bidang. 

d. Menjalin komunikasi lintas iman dan lintas budaya. 

e. Membangun sinergi lintas lembaga dalam mencapai tujuan.
60

 

2. Struktur Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness 
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Pentingnya untuk saling memahami satu dengan yang lainnya, satu 

kelompok dengan kelompok yang lainnya, termasuk saling memahami agama 

agar kesamaan yang terjadi diantara manusia bisa dipadukan dan perbedaan bisa 

saling melengkapi. Oleh karena itu, peran organisasi keagamaan agar menjadi 

perekat persaudaraan yang mampu menciptakan rasa damai kepada orang lain 

sangat dibutuhkan.
61

 Perencanaan dan pengembangan organisasi Mahabbah 

Institute for Peace and Goodness diwujudkan dengan salah satu caranya adalah 

menempatkan orang-orang yang ahli dibidangnya tanpa memandang latar 

belakang keyakinannya dalam struktur organisasi. 

Adapun badan struktur pengurus Mahabbah Intitute for Peace and 

Goodness adalah sebagai berikut: 

 

Pembina : Prof. Dr. H. Muhammad Galib M., M.A. 

Ketua Umum : Drs. Danial Feri Mangin 

Sekertaris : Syamsul Arif Ghalib, M.A 

Bendahara : Anpan Randalembang 

Bidang Lintas Iman : Muhammad Arif Syam S.Ag.,M. Ag 

Bidang Pengembangan SDM : Ruben Lewi L. Dero 

Bidang Pendidikan : Kamardi, S. S 

Bidang Kesehatan : Damaris Kristiani 

Bidang Program dan Multimedia : Roly Hoke, S. Kom 

Bidang Sosial : Muhammad Nur Agus
62
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Badan pengurus organisasi diatas merupakan pengurus inti di MIPG. 

Pengurus inti bersama-sama bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan 

orgnanisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Adapun 

struktur pengurus harian sebagai berikut : 

Ketua Pengurus Harian : Irfan Arfandi, S. Pd 

Sekertaris : Inditya Amanda Syahrir, S. H 

Bendahara : Arum Aditya Ningrum, S. M 

Devisi Lintas Iman : Kord. Muhammad Arief Syam, S.Ag., M.Ag. 

  Nur Fadilah, S.Ag., M.Ag. 

  Musdalifa Basri, S.Sos 

  Lady Febrianti Lukmana 

Devisi Pendidikan : Kord. Kamardi, S. S. 

  Nur Anisah Fauziyah Galib, S.Psi., S.Hum 

  Gita Pertiwi Mangin, S.Ak 

  Nursinta 

Devisi Kesehatan : Kord.  Hj. Zulfahmidah 

  Nurul Fikriatul Aulia, S.Hum. 

  Irna, S.Pd., M.Pd. 

Devisi Sosial : Kord. Muhammad Nur Agus 
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3. Tugas dan Fungsi Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

Sebagai sebuah organisasi tentunya setiap yang terlibat didalamnya 

mempunyai tugasnya masing-masing. Berikut rincian dan penjelasan singkat para 

petugas organisasi : 

a. Pembina berfungsi untuk mengarahkan segala aktifitas organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi dengan berdasarkan Visi dan Misi lembaga. 

Pembina berhak memberikan gagasan, nasihat dan pandangannya kepada 

seluruh angoota organisasi berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan 

pengalamannya. 

b. Ketua umum berfungsi dan bertanggungjawab melakukan koordinasi dalam 

setiap program kerja kegiatan organisasi. Ketua umum berkewajiban 

melakukan pertanggungjawaban secara internal ataupun terbuka terkait segala 

aktivitas organisasi dengan melakukan musyawarah dan mufakat 

sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar. Ketua umum harus mampu 
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menginspirasi dan mendorong setiap anggota untuk turut aktif dalam 

berpartisipasi serta berkontribusi pada tujuan organisasi. 

c. Sekertaris bertugas dalam mengelola dokumentasi, semua dokumen yang 

diperlukan dalam organisasi seperti persuratan, perizinan hingga arsip yang 

dianggap penting. Kedua, sekertaris Menyusun agenda pertemuan, kegiatan 

berdasarkan hasi rapat atau musyawarah yang telah disepakati bersama. 

Ketiga menyimpan data-data dari anggota sebagai kontak penting. 

d. Bendahara bertanggungjawab atas segala bentuk manajemen keungan 

organisasi, baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang bersifat aset tetap 

maupun bergerak. Selanjutnya, mengatur, membatu dalam penyusunan 

rancangan pengeluaran dana anggaran organisasi dalam setiap kegiatan. 

Ketiga, bersama ketua umum melaporkan laporan keuangan secara bertahap 

kepada anggota secara transparansi dan penuh tanggungjawab. 

e. Koordinator bidang lintas iman berfungsi sebagai sarana untuk menjalin 

silaturrahmi dengan lembaga, organisasi, Agama, aliran kepercayaan, dan 

seluruh lapisan Masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan kerukunan. 

Bidang ini mempunyai beberapa program Kerjasama dengan beberapa agama, 

lembaga dan organisasi sebagai pendukung kegitan di Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness. 

f. Koordinator bidang Kesehatan sebagai media sosialisasi dalam bidang 

kesehatan. Seperti program bebas asap rokok, pola hidup sehat. Kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan seperti bakti sosial, kerja bakti. 

g. Koordinator bidang pendidikan melaksanakan segala aktivitas program kerja 

yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan baca tulis dasar, dan 

pencerdasan kepada masyarakat. 
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h. Koordinator bidang program dan multimedia bertugas mempublikasikan 

setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Program multimedia ini 

juga sebagai sarana informasi public bagi yang ingin mengetahui informasi 

organisasi. Mengelola akun media sosial lembaga, mencari sponsor, dan 

membantu sekertaris dalam mengarisipkan foto, video atau segala dokumen 

digital organisasi. 

i. Koordinator Pengembangan Sumber daya Manusia, mempunyai dua tugas 

utama yang pertama adalah melakukan rekrutmen, atau kaderisasi secara 

berjenjang dengan tujuan keberlanjutan regenerasi yang ada di dalam 

lembaga. Kedua, merumuskan rencana, kebijakan dan strategi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Ketiga melakukan upgrading kepada seluruh 

anggota dapat memberi wadah yang sesuai dengan pengembagan potensi 

pada setiap diri anggota organisasi. 

j. Koordinator humas bertugas membangun relasi komunikasi secara aktif 

dengan pihak-pihak tertentu. Menjalin kerjasama dengan pihak internal 

maupun eksternal lembaga. Humas merancang strategi komunikasi dengan 

pihak pemerintah agar setiap kegiatan dapat dikoordinasikan dan mendapat 

legalitas secara resmi. Selanjutnya humas dirapkan mampu menganalisis dan 

mengantisipasi opini yang tidak benar terkait nama baik organisasi. 

k. Anggota bertugas menjalankan tugas secara seksama dalam mencapai tujuan 

bersama dalam organisasi. Setiap anggota harus memiliki sikap integritas dan 

professional, menjaga privasi organisasi. Berpatisipasi secara aktif dalam 

membangun tujuan bersama sesuai dengan visi dan misi. 

l. Pengurus harian bertanggung jawab dalam melakukan fungsi monitoring, 

kontrol, koordinasi, pengembangan maupun peningkatan sistem manajemen 
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administrasi dan keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan 

internal dan eksternal di dalam organisasi.
64

 

Secara keseluruhan fungsi organisasi ini adalah mengembangkan potensi-

potensi yang ada untuk dikelola secara bersama, agar dapat mensejahtrakan juga 

sebagai pengembangan dari organisasi ini melalui beberapa jenis kegiatan seperti : 

1. Kedai Perdamaian 

Konsep kedai perdamaian di Mahabbah Institute for Peace and Goodness, 

dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berinteraksi, diskusi dan menikmati 

beberapa menu yang disiapkan oleh kedai tersebut. Konsep dalam kedai 

perdamaian ini adalah menggunakan satu meja yang digunakan sebagai tempat 

diskusi dan berinteraksi. Konsepnya hanya ada satu meja besar dan dikelilingi 

oleh kursi. Hal ini dilakukan berdasarkan filosofi, bapak Anpan mengatakan 

banyak hal bisa terselesaikan dengan duduk bersama dalam satu meja
65

. 

Kedai ini tidak jauh berbeda dengan beberapa kedai pada umumnya, 

meskipun sudah dibentuk dan resmikan namun belum beroprasi secara maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi, sudah tiga tahun berhenti beroprasi. Hal tersebut 

dikarenakan pandemi dan kurangnya pengunjung yang datang karena letaknya 

yang tidak strategis. Pada perkembangannya diharapkan kedai ini mulai 

difungsikan kembali dan masyarakat untuk datang dan diskusi terkait isu-isu 

perdamaian. Beberapa fasilitas kedai mulai ada seperti lemari pendingin, wifi, 

kipas angin, lemari kaca dan beberapa inventaris organisasi sebagai fasilitas yang 

disediakan. 

2. Rumah Singgah 
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Pengembangan organisasi ini tidak berhenti pada satu bidang saja, 

keinginan untuk terus mengabdikan kebaikan kepada semua orang adalah tujuan 

yang mulia, salah satu yang diterapkan oleh organisasi ini adalah rumah singgah 

yang ditujukan kepada semua orang sebagai fasilitas yang gratis. Sekertariat 

organisasi ini disiapkan sebagai tempat penginapan yang gratis bagi orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan atau tidak menemukan tempat menginap, maka 

rumah singgah ini bisa dijadikan sebagai pilihan untuk beristirahat. Sekertariat 

organisasi ini beralamatkan di jalan perumnas antang raya, ruko balang tonjong 

no.28 G.
66

 Rumah singgah ini merupakan upaya yang dilakukan agar orang-orang 

yang kesusahan dalam perjalanan, tidak ada tempat menginap, dapat beristirahat 

tanpa mengeluarkan biaya. 

3. Peace Education 

Pendidikan perdamaian adalah salah satu langkah awal untuk meningkatkan 

dan mengembangkan upaya perdamaian. dari segi defenisi Peace Education, 

peace artinya perdamaian dan education berarti pendidikan.
67

 Pendidikan 

perdamaian ini merupakan bidang kegiatan pada organisasi Mahabbah Institute 

for Peace and Goodness yang bertujuan sebagai sarana untuk mengembangkan 

nilai-nilai dasar perdamaian kepada seluruh anggota organisasi dan masyarakat 

umum.
68

 

Peningkatan mutu dan kualitas pemahaman masyarakat terhdap berbagai 

aspek sangatlah meningkat, di Kota Makassar saja sudah sulit kita dapati orang 

yang belum mengenal dunia pendidikan. Namun, pendidikan perdamaian masih 
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sangat minim peminatnya. Cara yang paling efektif dan efesien untuk mencapai 

tujuan pendidikan ialah pengajaran. Karena itu pengajaran sering diidentikkan 

dengan pendidikan, meskipun istilah ini sebenarnya tidak sama. 

Pengajaran merupakan suatu porses membuat sesorang menjadi terpelajar 

sedangkan pendidikan ialah membuat orang jadi terdidik. Maka pengajaran agama 

seharusnya mencapai tujuan pendidikan agama.
69

 Melalui ini Mahabbah Institute 

for Peace and Goodness berusaha mengembangkan dan membuka kelas atau 

kursus, privat atau yang sejenisnya yang bertujuan untuk mengembangkan 

organisasi serta pengembangan nilai-nilai perdamaian. 

4. Peace Analysis 

Peace analisis merupakan program yang dirancang oleh Mahabbah Institute 

for Peace and Goodness untuk mengembangkan kajian keilmuan dan publikasi. 

Dari segi defenisinya kata analysis berarti analisa, uaraian.
70

 Karya-karya yang 

telah dan yang akan dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

kedepannya akan dipulikasikan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan mutu 

dan kualitas anggota pada umumnya serta organisasi pada khususnya. Program 

peace analiysis ini, dibagi dalam 3 bidang: 

 

a. Kajian 

Muhammad Arif mengatakan: 

Bidang kajian itu mewadahi seluruh aktifitas kajian lintas iman yang 
dilaksanakan oleh Mahabbah Institute for Peace and Goodness dalam 
membincangkan topik-topik terkini yang kerap dijadikan isu terhangat, baik 
persoalan sosial maupun persoalan kerukunan umat beragama.”

71
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Bidang ini juga bertujuan sebagai sarana silaturrahmi antara anggota 

organisasi untuk membahas beberapa agenda yang akan dilaksanakan 

kedepannya. 

b. Penelitian 

Bidang penelitian ini berusaha menggali informasi terkait dengan 

permasalahan-permasalahan yang dianggap penting oleh organisasi yang lebih 

kepada bersifat ilmiah. Tapi pada bidang ini, baru tahap perencanaan dan 

pengembangan. Harapan kedepannya pada bidang ini adalah terbitnya buku-buku 

atau karya dari Mahabbah Institute for Peace and Goodness. 

c. Penerbitan 

Setelah terciptanya ide dari kajian, yang kemudian ketahap penelitian untuk 

diferifikasi apakah benar atau tidak, yang nantinya menjadi sebuah karya yang 

ilmiah. Karya inilah yang diolah oleh bidang penerbitan untuk mencetak dari hasil 

buah pikiran tersebut. Bidang ini tidak terbatas untuk menerbitkan buku dari 

kalangan komsumsi pribadi, tapi juga untuk kalangan masyarakat umum terutama 

yang para pecinta pendididkan. 

5. Peace Preneurship 

Terwujudnya suatu organisasi yang mandiri, baik dari segi sumber daya 

organisasi maupun sumber daya manusianya adalah perkara yang tidaklah mudah. 

Banyak organisasi yang mungkin bisa dikatakan sumber daya anggotanya cukup 

bagus, tapi terkadang masih terkendala dalam hal pendanaan dan belanja 

oraganisasi, Gita Mangin mengatakan : 

Ketika misalnya MIPG ingin mengadakan sebuah kegiatan harus kerja 
keras demi kepentingan organisasi, tidak banyak diantara anggota yang 
kerap kali mengeluarkan donasi pribadinya untuk digunakan dalam 
kegiatan organisasi.

72
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Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai organisasi nirlaba 

dimana sumberdaya dari sumbangan yang tidak mengharapkan pengembalian 

manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan.
73

 

Maka dari itu diperlukan sebuah usaha-usaha kreatif untuk mengembangkan 

organisasi. Mahabbah Institute for Peace and Goodness menegembangkan Peace 

Preneurship sebagai suatu inisiatif untuk membuat usaha yang bertujuan untuk 

membatu mendanai organisasi juga mampu mendorong anggota dari segi 

ekonomi. Keuntungan dari usaha-usaha itulah nantinya menjadi donatur tetap 

disetiap kegiatan yang hendak laksanakan oleh organisasi. 

 

D. Toleransi dan kerukunan : Inti Ajaran Agama 

Toleransi dalam hidup beragama yang diajarkan pada pemeluknya jika 

diterapkan secara seimbang akan melahirkan karakter yang inklusif, terbuka, 

ramah, dan selaras dengan misi nubuwah dalam Islam dikenal dengan rahmatan 

lil alamin. Term toleransi dalam bahasa Arab semakna dengan Tasamuh yakni 

suatu sifat yang diajarkan oleh Islam tidak merusak misi suci akidah, melainkan 

lebih sebagai penegasan akan kepribadian muslim di tengah pluralitas kehidupan 

beragama. 

Agma Islam dapat dikatakan lebih menghargai pribadi yang mampu 

bertanggungjawab secara sosial tanpa harus meninggalkan nilai primordialnya 

sebagai muslim. Jika inti dari ajaran beragama adalah tidak menyekutukan Allah 

swt, berbuat baik dan beriman pada hari akhir, maka sikap toleran yang tepat 

adalah salah satu misi yang terkandung dalam poin berbuat kebajikan tersebut.
74
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Toleransi, dan kerukunan dapat dikatakan sebagai salah satu inti ajaran 

setiap Agama. Merujuk kepada setiap kitab suci umat beragama semuanya sama 

memiliki ajaran untuk mengasihi terhadap sesama. Setiap agama memilki ajaran 

tersendiri dalam membimbing umatnya kepada jalan kebaikan sesama manusia 

terlebih juga kebaikan kepada Tuhannya, tentu terlepas dari sudut pandangnya 

masing-masing.
75

 Maka dengan hal ini, menjung tinggi rasa kemanusiaan, sadar 

akan perintah berbuat baik terhadap sesama dan patuh pada aturan pemerintah 

serta penegakan hukum baik merupakan salah satu cara kita memanifestasikan 

keimanan kita sendiri. 

Islam secara terang mengajarkan kerukunan dan toleransi dengan beberapa 

konsep : Pertama, Islam dengan tegas dan jelas bahwa tidak ada paksaan kepada 

orang lain untuk menjadi pengikut Islam dengan cara mengajak paksa, mengajak 

dengan materi, mengajak dengan berbagai rayuan.
76

 Kedua, bahwa setiap pribadi 

manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini dan 

dipercayai sebagai pedoman hidupnya. Namun mereka harus bertanggung jawab 

dihadapan Allah SWT karena Allahlah yang akan memutuskan itu dengan 

keadilan.
77

 Ketiga, keanekaragaman penganut agama atau kemajemukan 

beragama yang dipercayai dan dianut oleh masyarakat sehingga perlu untuk saling 

memahami dan menghormati atas kemajemukan karena hal itu termasuk 

sunnahtullah dan tidak dapat dimungkiri kenyataan ini
78

 

Keterlibatan teologi Kristen terhadap permasalahan kemajemukan mau tidak 

mau harus menekankan ajaran eksklusiv sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada 
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keselamatan di luar Yesus
79

. Ajaran eksklusif ini tentu hadir di setiap agama yang 

diikuti dengan sikap inklusifisme. Sikap Inklusifisme teologi Kristen memberikan 

suatu keyakinan bahwa agama-agama diluar kekristenan juga dikaruniai rahmat 

dari Allah dan bisa diselamatkan, tetapi pemenuhan keselamatan hanya ada di 

dalam Yesus Kristus.
80

 

Sloka Veda dalam agama Hindu mengajarkan kebersamaan sebagai 

petunjuk dari Tuhan kepada umat manusia untuk membangun persatuan dengan 

sesama manusia.
81

 Dimana membangun toleransi dan kebersamaan merupakan 

wujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kerukunan dan toleransi menurut agama Hindu dapat diketahui dari tujuan 

agama Hindu adalah “Moksartham Jagathita Ya ca iti Dharma” yang artinya 

mencapai kesejahteraan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. semboyang 

Bkinneka Tunggal Ika yang menjadi jargon bangsa Indonesia. Jargon tersebut, 

diambil oleh Mpu Tantular dari konsep teologi Hindu yang berbunyi “Bhina ika 

tunggal ika, tan hana dharma mengrwa”. Artinya berbeda-beda tetap tetap satu 

juga.
82

 

Menurut Sang Buddha berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan 

dan kesatuan (kerukunan) mengakibatkan pertentangan, dan pertengkaran. Upaya 

yang dapat ditempuh umat Buddha dalam rangka menuju melestarikan Tri 

Kerukunan
83

 adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang 
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disebut Sila.
84

 Agama Buddha mempunyai pandangan tentang kerukunan hidup 

beragama yang berdasarkan empat kebenaran, yakni dhuha satya, samudaya satya, 

tanha dan marga satya. keyakinan tersebut itulah yang memacu untuk hidup rukun 

dalam beragama agar dapat mencapai kebahagiaan. Lebih jelas dalam prasasti 

Batu Lingga XXII Raja Asoka (abad III SM) antara lain disebutkan bahwa umat 

Buddha tidak boleh mencela agama orang lain melainkan menghormatinya.
85

 

Agama Khonghucu mengajarkan tentang toleransi tercermin pada lima sifat 

yang mulia (Wu Chang) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat 

menciptakan kehidupan harmonis antara sesama yakni cinta kasih, rasa 

solidaritas, membela kebenaran, sikap sopan santun, dan sikap bijaksana.
86

 Lebih 

lanjut diterangkan bahwa yang menjadi prinsip dasar dari ajaran Khongucu adalah 

Jangan lalukan (kepada orang lain) apa yang tidak ingin engkau terima 

diperlakukan oleh orang lain.
87

 Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa 

dengan menghargai keyakinan orang lain maka disaat itulah umat khonghucu 

telah melaksanakan ajaran agamanya. 

 

E. Moderasi Beragama sebagai Basis Teologi Kerukunan 

Kata Moderasi berasal dari Bahasa Latin Moderatio, yang berarti ke-

sedang-an atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Moderasi juga berarti 

penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kata Moderasi memiliki dua pengertian yaitu 

pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreaman. Jika dikatakan “orang itu 
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bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa 

saja dan tidak terlihat ekstrem. 

Kata Moderasi dalam Bahasa Inggris “Moderation” biasa digunakan dalam 

makna average/rata-rata, core/inti, standard/baku dan non-aligned/tidak berpihak. 

Secara umum, Moderat bermakna mengedepankan keseimbangan dalam hal 

keyakinan, moral dan watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai 

individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkang dalam 

Bahasa Arab, Moderat dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah yang 

memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), I’tidal (adil), 

dan tawazun (berimbang)
88

. Moderasi Beragama dapat dipahami bahwa sebagai 

salah satu cara pandang sikap dan perilaku dalam mengambil posisi yang berada 

di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama.  

Moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia agar 

tidak mengalami nasib seperti di Negara-negara yang terancam bubar akibat 

konflik sosial politik yang berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Konflik 

tersebut memiliki daya rusak yang lebih dahsyat karena didasari klaim kebenaran 

tafsir agama. Itulah mengapa moderasi beragama sangat penting akan 

kehadirannya di Indonesia sebab ia dapat menjadi basis teologi kerukunan untuk 

menciptakan damai sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan 

beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak dalam ekstremisme, 

intoleransi dan kekerasan lainnya yang mengatas namakan suatu agama tertentu. 

Menurut Oman Fathurahman, yang merupakan ketua kelompok kerja 

moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa 

moderasi beragama merupakan perekat antar semangat beragama dengan 

komitmen berbangsa dan bernegara, beragama pada hakikatnya adalah 
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berindonesia dan berindonesia pada hakikatnya adalah beragama. Lebih lanjut 

beliau menjelaskan bahwa moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana 

mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, 

harmonis, damai, toleran serta taat konstitusi sehingga kita bisa benar-benar 

menggapai cita-cita menuju Indonesia maju.89 

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi 

dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada 

moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah 

kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. 

Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang 

lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan 

harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama 

bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. 

Kata wasath juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk 

menunjukkan arti khiyar (pilihan atau terpilih)
90

. Jika dikatakan, “ia adalah orang 

yang wasath”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, 

sebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan itu adalah sebuah harapan agar 

mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau 

adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial 

sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. 

Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan 

hadis Nabi. Salah satu ayat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 : 
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وَمَا جَعَلْنَا  ۚ  ءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا لِّتَكُوْنُ وْا شُهَدَا  كُمْ امَُّةً وَّسَطاً لِكَ جَعَلْن  وكََذ  
هَا لَةَ الَّتِِْ كُنْتَ عَلَي ْ قَلِبُ عَل   ۚ  الْقِب ْ رةًَ اِ  ۚ  ى عَقِبَ يْهِ اِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ ي َّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مَِّنْ ي َّن ْ لاَّ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِي ْ

 هَ باِلنَّاسِ لَرَءُوْف  رَّحِيْم  اِنَّ اللّ   ۚ  هُ ليُِضِيْعَ اِيْْاَنَكُمْ وَمَا كَانَ اللّ  ۚ  هُ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّ  
Terjemahnya : 

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 

adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak 

menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 

mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 

membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali 

bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak 

akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang kepada manusia.
91

 

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut wasathiyah yang dilekatkan 

kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan 

kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas 

muslim, baru dapat disebut sebagai saksi (syahidan) manakala ia memiliki 

komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Diskursus wasathiyah atau moderasi di Indonesia sering dijabarkan melalui 

tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. 

Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, 

ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu 

pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teksteks keagamaan 

dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu 

mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang 

yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak 

akan terlalu bebas dan mengabaikan teks. 
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Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan 

penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan 

menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi 

dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan 

sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru 

berupa kekerasan. Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik 

keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan 

masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan 

budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan 

baru.
92

 

Istilah dalam Gereja Katolik "moderat" adalah "terbuka" terhadap 

"fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengertian 

Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili 

Vatikan II (1962-65; pertemuan semua hampir 3.000 uskup di Vatikan). Konsili 

itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan 

kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih moderat.
93

 

Sedangkan dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan 

tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari 

gabungan empat yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga 

dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya 

sebagai bentuk moderasi
94

. 
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Tradiri dalam Agama Buddha, juga memiliki esensi ajaran moderat dalam 

beragama. Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah Metta
95

, 

sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang 

berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan berupa toleransi, solidaritas, kesetaraan dan 

tanpa kekerasan. Kehidupan para penganut agama Buddha berjalan di atas nilai 

kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. 

Buddhadharma
96

 merupakan jalan tengah yang merupakan aspek penting dari 

spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem ini, 

yaitu penyiksaan diri atau attakilamathanuyoga dan pemuasan hawanafsu atau 

kamalusukhalikanuyoga. 

Buddhadharma adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang 

bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan. Jalan tengah Buddhadharma 

merupakan sebuah cara untuk melenyapkan dukkha
97

 yang bertumpu pada hawa 

nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati 

Nirvana
98

. Konsep ahimsa yang merupakan spirit keagamaan Hindu yang 

mengajarkan pada seperti yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma 

Gandhi prinsip tanpa menggunakan kekerasan
99

. 

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat 

Khonghucu yang junzi (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam 

kaca mata Yin Yang, karena Yin Yang adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas 

seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam Tao
100

. Yin Yang adalah Sikap 

Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu 
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yang berlebihan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu 

titik jalan tengah atau moderat. 

 

F. Teologi Kerukunan : Komitmen untuk Peradaban Dunia 

Banyaknya kasus kekerasan atas nama agama, radikalisme agama, dan 

terorisme berkedok agama membuat sebagian orang phobia terhadap agama. 

Padahal, semestinya agama hadir memberikan kesejukan dan keharmonisan antar 

umat manusia. Disinilah pentingnya membangun teologi kerukunan sebagai salah 

satu upaya yang ditempuh umat beragama saat ini ialah meninggalkan era 

monolog untuk beranjak kepada era dialog.
101

 

Pluralitas merupakan sebuah realitas yang tidak mungkin ditolak, harus 

diterima sebagai bagian dari kehidupan. Ada banyak agama, suku, bahasa, bangsa, 

dan sebagainya. Keragaman seperti ini seharusnya dimaknai dengan positif, 

karena seluruh umat manusia berasal dari Dzāt Tunggal, meskipun berbeda-beda 

dalam keyakinan. Sebuah upaya untuk menghadirkan pemahaman yang 

menarasikan tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh rasa cinta, 

rukun, damai dalam payung kemanusiaan merupakan “jihad tandingan” terhadap 

paham yang melegalkan kekerasan dengan mengatas namakan agama.
102

 

Keragaman agama merupakan sebuah ketetapan Tuhan bagi bangsa 

Indonesia yang mesti dijaga dan dirawat dan itulah letak kekuatan dan keunikan 

dari bangsa Indonesia yang sudah sepatutnya disyukuri. Namun yang memicu 

terjadi konflik relasi umat beragama kesalahannya bukan terletak pada agamanya 

melainkan oleh karena pemahaman agama (teologi) yang dangkal dan interpretasi 

terhadap teks suci secara keliru yang ditafsirkan sesuai dengan keinginan 
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kelompok agamanya, yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi watak 

beragama yang fundamentalis dan radikal. Watak beragama yang demikian hanya 

akan merusak budaya toleransi dan kerukunan yang sudah diwariskan oleh para 

pendahulu bangsa Indonesia.
103

 

Kerukunan beragama sebagai pondasi dasar dalam mewujudkan persatuan 

dan kesatuan bagi seluruh umat manusia. Segala bentuk perbedaan adalah realitas 

dari sang pencipta untuk memberi warna pada kehidupan manusia agar menjadi 

lebih indah. Teologi kerukunan mengajarkan bahwa aplikasi hubungan manusia 

dengan sesamanya tidak dapat dikatakan bersifat duniawi semata. Kualitas 

kerukunan hidup beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesame 

umat beragama yang harmonis.
104

 

Teologi kerukunan sebagai komitmen untuk peradaban dunia akan 

mendukung penegakan Hak-Hak Manusia sebagai sesuatu yang baku 

pelaksanaannya secara umum bagi semua bangsa dan Negara. Hal ini bertujuan 

bahwa setiap orang dan setiap lembaga masyarakat senantiasa mengingat 

Dekalarasi PBB, akan berusaha secara progresif dengan cara mengajarkan tentang 

hak-hak dan kebebasan-kebabasan dasar manusia, baik secara nasional maupun 

internasional, sehingga deklarasi ini dapat dilaksanakan secara merata dan efektif 

oleh bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara yang 

berada di bawah kekusaan hukum PBB. 

Hak asasi manusia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang 

melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan 

harkat dan martabat manusia. Semua manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki 
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derajat dan martabat yang sama. Posisi manusia di hadapan Tuhan setara, oleh 

sebab itu kesetaraan ini membuat manusia harus saling menghormati hak satu 

sama lain dan memahaminya bahwa hak yang dinikmatinya tidak boleh 

melanggar hak orang lain.
105

 

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa 

Inggris Universal Declaration of Human Rights disingkat (UDHR) adalah sebuah 

pernyataan yang bersifat anjuran. Pernyataan ini terdiri atas pasal-pasal yang 

menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi 

manusia (HAM) kepada semua orang. Universal Declaration of Human Rights 

(Isi Pernyataan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia) antara lain 

mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak : 

1. Hidup 

2. Kemerdekaan dan keamanan badan 

3. Diakui kepribadiannya 

4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum 

untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di 

muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah 

5. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara 

6. Mendapatkan asylum 

7. Mendapatkan suatu kebangsaan 

8. Mendapatkan hak milik atas benda 

9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan 

10. Bebas memeluk agama 

11. Mengeluarkan pendapat 
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12. Berapat dan berkumpul 

13. Mendapat jaminan sosial 

14. Mendapatkan pekerjaan 

15. Berdagang 

16. Mendapatkan pendidikan 

17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat 

18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
106

 

Teologi Kerukunan hadir sebagai wujud dari komitmen untuk peradaban 

dunia. Persoalan ini tentu selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara yang menekankan untuk ikut terlibat dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, baik cerdas dari segi akademik maupun dari segi spiritual. Ikut 

melaksanakan ketertiban serta berkomitmen penuh dalam usaha untuk bersama 

sama bangkit untuk membangun peradaban dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106

Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, (Ed. I; Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 

40. 



 
 

1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme memandang realitas sosial 

sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan 

hubungan gejala yang bersifat interaktif.
1
 Melalui pengamatan secara seksama, 

memahami fenomena berdasarkan data-data yang telah terkumpul kemudian 

menghasilkan fakta sosial. 

2. Lokasi Penelitian  

 

 

 

 

 

Gambar sekertariat MIPG di Jalan Perumnas Antang Raya Makassar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Januari 2024 

Penelitian ini dilakukan di Jalan Perumnas Antang Raya Ruko Balang 

Tonjong No. 28 G Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan 
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disebuah organisasi keagamaan yang bergerak dibidang perdamaian dan lintas 

Iman yang bernama Mahabbah Institut for Peace and Goodness atau yang 

disingkat MIPG. Organisasi ini mempunyai berbagai anggota yang terdiri dari 

berbagai ragam komunitas, lembaga serta beberapa aliran kepercayaan yang 

menyatu untuk menyerukan perdamaian. Alasan peneliti melakukan penelitian di 

Mahabbah institute for Peace and Goodness ini karena sejalan dengan topik 

permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, kemudian penulis lebih mudah 

mendapatkan informan karena pada organisasi ini anggotanya tidak dibatasi oleh 

usia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan, teologis, sosiologis dan 

historis. pendekatan teologis, memiliki peranan penting dalam pembahasan 

tentang studi dan pengajaran agama. Pendekatannya memfokuskan pada sejumlah 

konsep, khususnya yang didasarkan pada ide theo-logos, studi atau pengetahuan 

tentang Tuhan. Konsep teologi-teologi agama, sistem dan bentuk konseptualnya 

mengalami perkembangan. Ia berubah menurut konteks kultural dalam lingkaran 

historis yang terus berjalan. Perbedaan prioritas dari cabang-cabang yang terdapat 

dalam masing-masing tradisi susah untuk disatukan.
2
 

Walaupun memiliki pandangan teologi yang berbeda-beda dalam konsep 

pemahaman agama cenderung mencapai titik temu pada tahap spiritualitas. Titik 

temu antara agama-agama yang merupakan alasan penulis memilih menggunakan 

pendekatan teologis karena pada fokus penelitian tulisan ini mencakup beberapa 

agama yang akan dikaji tentang sejauh mana implementasi teologi kerukunan 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai pilar moderasi beragama, 
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Pendekatan sosiologis memiliki fokus perhatian pada interaksi agama dan 

masyarakat. Pendekatan sosiologis juga bermaksud mencari relevansi dan 

pengaruh agama terhadap fenomena sosial. Menurut Durkheim, fungsi yang 

dimainkan agama dalam menjebantangi ketegangan dalam solidaritas sosial, 

menjaga kelangsungan masyarakat ketika diharapkan pada tantangan yang 

mengancam kelangsungan hidupnya. Ikatan dalam agama mampu menyatukan 

anggota suatu masyarakat melalui deskripsi simbolik umum mengenai kedudukan 

mereka dalam sejarah, dan tujuan mereka dalam keteraturan  segala sesuatu. 

Agama juga mensakralkan kekuatan atau hubungan-hubungan yang terbangun 

dalam suku. 

Agama merupakan sumber kekuatan sosial dan moral, mengikat anggota 

masyarakat kedalam suatu proyek sosial bersama, sekumpulan nilai, dan tujuan 

sosial bersama. Salah satu alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologis 

karena dalam penelitian ini penulis berinteraksi dengan berbagai pihak dan 

elemen masyarakat untuk mendapat data yang relevan dengan permasalah yang 

sedang diteliti. 

Pendekatan historis, digunakan untuk melihat sejarah dan perkembangan 

oranisasi terkait teologi kerukunan Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

sebagai pilar moderasi beragama. Pendekatan historis berusaha menelusuri asal-

usul ide, gagasan, terkait priode-priode tertentu pada suatu agama/ Lembaga/ 

ataupun organisasi.
3
 Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asal-usul, Sejarah 

lahirnya Mahabbah Institute for Peace and Goodness. Selanjutnya untuk 

menetukan faktor-faktor historis yang kemudian menentukan corak dan bentuk 

paham, dari organisasi tersebut dalam mewujudkan moderasi beragama. 
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C.  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer yang dihasilkan narasumber dengan menggunakan teknik 

wawancara yang dilakukan secara mendalam.
4
 Peneliti memperoleh data dengan 

melakukan wawancara pada 10 informan yang memiliki kompetensi dalam 

menjelaskan secara terperinci mengenai konsep teologi kerukunan pada 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dari objek penelitian. 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan yaitu, dengan cara membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai 

literatur-literatur yang lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang 

diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek 

penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.
5
 Peneliti dalam hal ini akan 

melakukan sebuah pengamatan terkait dengan teologi kerukunan Mahabbah 

Institute for Peace and Goodness sebagai pilar moderasi beragama, dengan tujuan 

agar bisa mendapatkan gambaran secara objektif. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, metode yang 

digunakan adalah metode purposive sampling. Metode ini merupakan salah satu 

teknik pengambilan sampel  yang sering digunakan dalam penelitian. Puposive 

sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan 

sendiri oleh peneliti.
6
 Penulis akan melakukan wawancara dengan orang yang 

dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang  mendalam. Informan yang terpilih akan diwawancarai 

dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Informan yang diwawancarai meliputi 

ketua/ pejabat organisasi, anggota serta tokoh agama yang mewakili informan dari 

umat muslim maupun non muslim 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik dalam mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk 

tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang monumental yang  memiliki 

kredibilitas yang tinggi.
7
 Penulis melakukan metode dokumentasi berupa foto/ 

vidio/ rekaman suara dan lainya yang dianggap penting agar mendapatkan data-

data yang dapat menjadi sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Dokumentasi dalam penelitian diharapkan menjadi bukti yang valid dalam 

mengolah sebuah informasi. 
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E. Instrument Penelitian 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjawab fokus dan mengakses 

data secara konfrehensif dan mendalam, adalah dengan menggunakan berbagai 

jenis instrument penelitian sebagai pengumpul data. Rencana penelitian ini yang 

akan menjadi instrument adalah peneliti sendiri karena jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrument 

dalam penelitian ini didukung dengan: pedoman wawancara, alat perekam suara 

dan alat tulis. Menurut Suharsimi Arikunto instrument penelitian merupakan alat 

bantu yang dipilih dan dipergunakan oleh peneliti, dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.
8
 

F.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Teknik analisis data dilapangan menggunakan metode model Miles dan 

Huberman.
9
 Model yang diperkenalkan yaitu menentukan waktu penelitian 

terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama melakukan 

wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Maka selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan lagi dalam 

menganalisis data yaitu melalui: 

1. Reduksi Data 

Teknik reduksi data ini digunakan ketika data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Karena 

semakin lama masa penelitian maka akan semakin banyak pula data yang 

didapatkan hingga yang dihasilkan permasalahannya semakin rumit, oleh karena 
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itu diperlukan reduksi data atau merangkum data  dengan memilih hal-hal yang 

pokok agar arah penelitian lebih terfokus. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar 

lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori  dan sejenisya.
10

 

3. Verifikasi Data 

Langkah analisis selanjutnya adalah analisis kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan dilapangan 

setelah melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa jadi jawaban terhadap rumusan 

masalah yang dirumuskan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

Konsep pembentukan nilai bersama yang ada dalam Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness adalah berjuang bersama dalam upaya menepis sikap 

intoleran, ujaran kebencian dan mewujudkan kehidupan yang damai kepada setiap 

manusia.
1
 Proses untuk menjadi agen of peace anggota MIPG dibekali dengan 

Training oleh fasilitator dari Peace Generation. Roly Hoke mengatakan: 

Ada banyak organisasi atau lembaga sosial yang diminati oleh mahasiswa 
tapi, di MIPG itu menjadi anggota bisa saya katakan adalah menjadi 
saudara, apapun agamanya, keyakinannya, latar belakangnya, yang penting 
berprilaku baik.

2
 

Nilai tentang persaudaraan, persahabatan tanpa memandang latar belakang 

keyakinan merupakan salah satu faktor penting untuk menjadi pelopor 

perdamaian. Ikatan persahabatan tidaklah mudah terjalin, butuh waktu dan proses. 

Demikian pula menurut Muhammad Arif Syam mengatakan: 

Ikatan persaudaraan itu bisa terjadi karena 3 hal yaitu: kita bersaudara 
karena sama-sama umat beragama, sebangsa, dan sesama manusia.

3
 

pembentukan nilai bersama ini yang meliputi kesepahaman dalam sebuah konsep 

teologi kerukunan versi Mahabbah Institute For Peace And Goodness adalah 

sebuah konsep atau gagasan dari anggota oraganisasi yang makna dan hakikatnya 

tidak memihak kepada agama, kelompok dan suku tertentu, melainkan menjadi 

titik temu diantara perbedaan. Konsep tersebut dapat diterima oleh setiap anggota 

organisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berikut konsep Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for Peace And 

Goodness : 

1. Faith Full and Respect Full 

Istilah ini di populerkan oleh ketua umum sekaligus pendiri Mahabbah 

Institute for Peace and Goddness sebagai identitas organisasi. Menurut Fery 

Mangin: 

Istilah faith full bermaksud taat kepada keyakinan tanpa harus mengajak 
orang lain pindah kepada keyakinan lain. Sendangkan Respect full berarti 
sangat menghormati segala bentuk keyakinan dari segala aktifitas 
keagamaan atau keyakinan orang lain.

4
 

Perjuangan menegakkan nilai-nilai perdamaian tidak lepas dari peran dan 

usaha-usaha para pemeluk agama. Dalam Kristen misalnya, dikenal dengan 

ungkapan “macro-oecumenisme” atau “wider-oecumenism”, yang sebuah 

wawasan yang lebih terfokus kepada kemanusiaan daripada hanya terbatas kepada 

kelompok agama sendiri. Mungkin istilah “macro-ecumenism” ini pada dasarnya 

dalam islam adalah “ukhuwah insaniah”, persaudaraan sejati antar sesama 

manusia.
5
 Beberapa hal yang perlu diberikan perhatian dalam mengembangkan 

nilai-nilai dasar perdamaian. 

Pertama, respect kepada kehidupan manusia. Kesucian hidup manusia tidak 

bisa dilanggar dan diperolok-olokkan, dilecehkan, serta diinjak-injak. Manusia 

adalah ciptaan ilahi yang tertinggi. Manusia sering disebut sebagai “khalifah” 

(wakil) Tuhan di dunia. Semua orang setara dihadapanNya. Perintah untuk saling 

menghargai sesama mahluk. Hal ini berlaku kepada semua agama dan negara 

untuk memberikan hak asasi manusia kepada seluruh orang. Misalnya dalam 

budaya suku Bugis-Makassar dikenal dengan istilah Sipakatau, yang berarti  
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saling memanusiakan manusia. Sipakalebbi, yang berarti saling menghormati dan 

Sipakainge‟ saling mengingatkan atau saling menasehati. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Fery Mangin yang mengatakan: 

Salah satu faktor yang mengeratkan tali silaturrahim kita di MIPG itu adalah 
persaudaraan sesama orang Bugis Makassar, dan yang kedua kita ini mau 
cari jalan tengah untuk mencegah terjadinya konflik, terutama konflik 
beragama.

6
 

Kedua, menegakkan keadilan bagi semua aspek kehidupan. Segala bentuk 

ketidak-adilan bertentangan dengan kehendak Allah swt. Tugas hakiki setiap 

agama adalah memelihara kehidupan  salah satu malapetaka yang disebabkan oleh 

proses globalisasi adalah  kerusakan lingkungan alam secara global. Semua agama 

mengajarkan interrelasi antara manusia dan alam. Manusia beragama dianggil 

untuk menyantuni alam sebagai ciptaan tuhan yang selama ini diperlakukan 

dengan cara yang sewenang-wenang. 

Meningkat keimanan masing-masing keyakinan anggota dalam organisasi. 

Kristen akan mempelajari Al-Qur’an dan Muslim akan mempelajari Alkitab, atau 

bahkan keedua-duanya, generasi muslim dan generasi Kristen sama-sama 

memperdalam keilmuannya tentang pemahaman kitab sucinya. Dengan demikian, 

akan memberikan umpan balik tersendiri untuk mengikis tembok pemikiran yang 

negatif terhadap kedua agama. Hadirnya oraganisasi ini akan menjadi mediator 

lintas iman dalam menuntaskan permasalahan dalam kehidupan umat beragama. 

Nilai terbentuk dalam waktu yang panjang, terutama pada usia dini. Nilai 

yang sama terbentuk melalui pengalaman bersama, baik yang spontan maupun 

yang direkayasa melalui proses pendidikan. Sangatlah disarankan adanya 
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penciptaan pengalaman bersama antara anak-anak pada usia dini, khususnya 

diantara mereka yang diantisipasi rentang mengalami konflik. 

Pengalaman bersama dapat diciptakan pada usia dini, misalnya melalui 

permainan di sekolah atau peristiwa-peristiwa olahraga, dimana para pesertanya 

berinteraksi dalam suasana gembira, bersaing, tetapi terikat pada peraturan yang 

disepakati bersama. Konsep pembentukan nilai bersama yang ada dalam 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness adalah berjuang bersama dalam 

upaya menepis sikap intoleran, ujaran kebencian dan mewujudkan kehidupan 

yang damai kepada setiap manusia. Olehnya itu untuk menjadi agen of peace 

anggota MIPG dibekali dengan Training oleh fasilitator dari Peace Generation. 

Nilai tentang persaudaraan, persahabatan tanpa memandang latar belakang 

keyakinan merupakan salah satu faktor penting untuk menjadi pelopor 

perdamaian. Ikatan persahabatan tidaklah mudah terjalin, butuh waktu dan proses. 

Konsep Faith Full and Respect Full adalah upaya yang harus dilakukan agar 

semua anggota dalam organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

dalam karakter beragamanya, menjunjung tinggi rasa peduli sesama manusia dan 

beriman sedalam-dalamnya, mengajak kepada umat beragama agar lebih taat.
7
 

Dengan demikian maka ajaran agama akan menjadi penyatu dalam keberagaman. 

Organisasi harus bersama-sama, menuntaskan permasalahan intra organisasi dan 

satu tekad untuk menyebarkan perdamaian. 

 

 

 

                                                           
7
Kasriadi, “Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian pada Organisasi Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness Islam dan Kristen”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin, 2018), h. 92-94. 
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2. Konsep 12 Nilai Dasar Perdamaian 

Nilai-nilai dasar perdamaian yang dimaksudkan dalam tulisan ini disusun 

dengan orientasi pada perubahan cara pandang dan perubahan sikap seseorang.
8
 

Mewujudkan perdamaian adalah sebuah usaha yang tidaklah mudah, perlu sebuah 

konsep atau pola sehingga dalam penerapannya bisa dengan mudah dipahami dan 

dilaksanakan baik secara bertahap maupun sekaligus. 

Pembahasan sekaligus perumusan 12 nilai dasar perdamaian ini diawali oleh 

3 faktor yang merupakan orientasi seseorang untuk lebih mewujudkan 

perdamaian. “ketika seseorang ingin berdamai dengan siapapun maka perlu 3 

unsur yang perlu diketahui, yakni 1. Berdamai dengan diri sendiri, 2. Hambatan 

menuju perdamaian, 3. Jalan menuju perdamaian.”
9
 Tiga faktor tersebut menjadi 

kolaborasi terbentuknya 12 nilai dasar perdamaian, yang akan menunjukkan 

bahwa perbedaan latar belakang budaya dan bangsa bukanlah  penghalang untuk 

melakukan sesuatu secara bersama. Berikut adalah penjelasan dari ke tiga faktor 

di atas: 

1. Berdamai dengan Diri Sendiri 

Terciptanya perdamaian merupakan tujuan yang sangat mulia, namun lebih 

mulia ketika kita menjadi pelopor terciptanya kedamaian tersebut. Seseorang yang 

ingin mewujudkan perdamaian harus terlebih dahulu berbenah dari dalam dirinya 

sendinya dulusebelum menjadi agen perdamaian. Pada poin ini dibagi menjadi 

dua nilai yakni; (1) menerima diri dan (2) tidak berprasangka buruk. 

Kedua nilai tersebut merupakan langkah awal yang harus dimiliki seseorang 

untuk mewujudkan perdamaian. Sedangkan tidak berprasangka buruk bertujuan 

                                                           
8
Eric Lincoln & Irfan Amalee, 12 Nilai Dasar Perdamaian (Cet: I Bandung: Pelangi 

Mizan, 2016), h. 1. 
9
Kasriadi, “Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian pada Organisasi Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness Islam dan Kristen”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin, 2018), h. 95. 
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untuk tidak menilai sikap seseorang sedini mungkin tanpa pertimbangan dari 

berbagai pihak. Hal inilah kerap kali terjadi yang menjadikan pemicu terjadinya 

konflik. 

2. Hambatan Menuju Perdamaian 

Rukun, satu kata yang bersemayam di hati, merupakan idealitas yang selalu 

diupayakan manusia. Bagaimana tidak, rukun sendiri berarti baik dan damai yang 

berujung kepada kebahagiaan. Akan tetapi, ada saja yang membuat letupan-

letupan buruk yang merusak keadaan. Konflik sendiri tercipta akibat ketidak 

mampuan manusia meredupkan nafsu kuasa, memaksakan suatu kebenaran 

tertentu yang belum tentu juga benar. Dalam konteks kehidupan beragama, rukun 

berarti keadaan dimana setiap agama mampu menundukkan ego keagamaanya 

untuk menerima perbedaan demi keselarasan hubungan sosial. Rukun di 

kehidupan sosial menjamin setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual antara dirinya dengan Tuhan. 

Hidup di negara yang plural, seperti Indonesia, dibutuhkan semangat 

bersama untuk menjaga hak-hak setiap warga. Oleh karena itu, Pancasila hadir 

dalam upayanya sebagai ideologi bangsa yang menentramkan kehidupan 

keberagaman. Meski demikian, masih saja ada konflik yang muncul. Berikut 

adalah beberapa hambatan untuk terwujudnya perdamaian Menurut Mahabbah 

Institute for Peace and Goodness yang kemudian menjadi lima nilai perdamaian 

diantaranya; (3) Sukuisme, (4) Perbedaan Agama, (5) Perbedaan Jenis Kelamin, 

(6) Perbedaan Status Ekonomi, (7) Perbedaan Kelompok atau Geng. 

3. Jalan Menuju Perdamaian 

Terciptanya hubungan yang damai merupakan suatu hasil dari usaha tidak 

mudah, pada bagian ketiga ini merupakan alur atau pola untuk senantiasa lebih 

mengasah kemanpuan nalar dan pemahaman akan suatu masalah. Perdamaian 
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akan lebih mudah tercipta jika seseorang mampu menguasai beberapa keahlian 

tertentu yang sangat penting dimiliki oleh para agen-agen perdamaian. 

Berikut adalah jalan yang perlu ditaklukkan oleh para penebar perdamaian 

yang terbagai menjadi lima nilai yakni; (8) Memahami Keragaman, (9) 

Memahami Konflik, (10) Menolak Kekerasan, (11) Mengakui Kesalahan, (12) 

Memberi Maaf. Sebagaimana yang telah tersusun pada tabel di bawah ini. 

 

BERDAMAI DENGAN DIRI 
Menerima Diri 

Prasangka 

HAMBATAN  MENUJU 

PERDAMAIAN 

Sukuisme 

Perbedaan Agama 

Perbedaan Jenis Kelamin 

Perbedaan Status Ekonomi 

Perbedaan Kelompok atau Geng 

JALAN MENUJUPERDAMAIAN 

Memahami Keragaman 

Memahami Konflik 

Menolak Kekerasan 

Mengakui Kesalahan 

Memberi Maaf
10

 

 

Nilai-nilai dasar perdamaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerima Diri 

Hal menerima diri adalah perihal mendasar pada setiap insan dalam 

menciptakan perdamaian, setiap orang/manusia adalah ciptaan Allah yang sangat 
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Kasriadi, “Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian pada Organisasi Mahabbah Institute 

for Peace and Goodness Islam dan Kristen”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin, 2018), h. 17. 
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bernilai, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini tertuang 

dalam Q.S Al-Tiin (95) ayat: 4 

نْسَانََفَِْلَقََ  ٤ََٓ  اَحْسَنَِتَ قْوِيٍََْٓ  دَْخَلَقْنَاَالِْْ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya.
11

 

Menurut tafsir Ibnu Katsir, penekanan ayat di atas merupakan suatu obyek 

sumpah, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan manusia dalam wujud dan 

bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan (watak) yang sempurna serta 

beranggota badan yang normal.
12

 

Islam memandang manusia adalah suatu makhluk ciptaan yang paling 

sempurna diantara ciptaan tuhan yang lain, olehnya itu tantangan untuk memulai 

dan menciptakan rasa damai dalam diri manusia dimulai dari diri pribadi dan 

komitmen yang kokoh agar dalam menyikapi suatu perbedaan dapat dengan 

mudah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Konsep menerima diri dalam Agama Kristen tercantum dalam Kejadian 1: 

27-28a: 

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut 
gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya 
mereka. Allah memberkati mereka.

13
 

Setiap manusia diciptakan dengan beberapa karakteristik, kita harus belajar 

untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah dan belajar menerima hal-hal yang 

                                                           

11
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing 

House PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2015). h.598. 

12
Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir (Jil. V, Cet: I Jakarta: Pustaka 

Imam Asy-Syafi’i, 2009), h. 620. 

13
Lembaga Alkitab Indonesia, ALKITAB Perjanjian  Lama  (Jakarta: Percetakan Lembaga 

Alkitab Indonesia, 2012), h. 1. 
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tidak bisa diubah. Selalu bersyukur dan memandang diri secara adil, jangan 

memandang diri kita lebih tinggi dari orang lain, serta jangan memandang diri 

sendiri terlalu rendah sehingga sulit untuk mendapatkan teman, minder, kurang 

percaya diri akibatnya bisa dikucilkan. 

2. Prasangka 

Secara Bahasa prasangka berasal dari kata Pre-judice = Pre-Judge. “Pre” 

artinya sebelum, dan “Judge” artinya Memutuskan/menghukum. Jadi, Prasangka 

adalah memutuskan atau menghukum seseorang sebelum kamu mengetahui fakta 

sebenarnya.
14

 

Prasangka merupakan penilaian seseorang terhadap sikap dan tingkahlaku 

kita, prasangka juga dapat diartikan sebagai anggapan sementara seseorang yang 

terkadang benar dan terkadang juga salah. Dalam Islam sesorang diharuskan 

berprasangka baik terhadap sesamanya, jangan menilai seseorang berdasarkan 

anggapan umum terhadap kelompoknya. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak 

percaya begitu saja dengan sebuah berita, kita hendaknya mengkonfirmasi berita 

itu, jangan sampai kita salah langkah dengan berita yang tidak jelas atau “hoax”. 

Dalam QS. Al-Hujuraat (49) ayat: 12 

َاَ ٓ  يَ  َالَّذِيْنَ َمِّنََالظَّنَِّايَ ُّهَا راً كََثِي ْ َاجْتَنِبُ وْا َيَ غْتَبَْب َّعْضُكُمََْٓ  مَنُوا َوَلَْ َاِثٌَْْوَّلََْتَََسَّسُوْا َبَ عْضََالظَّنِّ اِنَّ
َاَحَدكُُمَْانََْيَّأْكُلََلََْمََاَخِيْوَِمَيْتًاَفَكَرىِْتُمُوْهََُٓ  بَ عْضًا  وََتَ وَّابٌَرَّحِيْمٌَاِنََّاللَّ ٓ  وََات َّقُواَاللَّ وَََٓ  اَيُُِبُّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya 
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.

15
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Eric Lincoln & Irfan Amalee, 12 Nilai Dasar Perdamaian, h. 17. 

15
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 518. 
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Kata اجْتَنِبُ وْا ijtanibu, terambil dari kata ( جنب )  janiba yang berarti 

samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. 

Dari sini kata tersebut diartikan jauhi. Penambahan huruf ت) ) ta’ pada kata 

tersebut berfungsi penekanan yang menjadikan kata ijtanibu berarti bersungguh-

sungguhlah. Upaya sungguh-sungguh untuk menghindari prasangka buruk.
16

 

Ketika seseorang berprasangka baik terhadap sesama, maka seseorang akan 

lebih mudah bergaul dan mudah mendapatkan teman, sebaliknya jika seseorang 

selalu berprasangka negatif akan mempersempit ruang lingkup pergaulan dan pola 

pikir seseorang. Kedua agama di atas baik Islam maupun Kristen selalu 

menganjurkan untuk senantiasa berprasangka baik terhadap sesama umat, maupun 

umat lain. 

3. Sukuisme 

Paham sukuisme merujuk kepada suatu rasa cinta yang berlebihan terhadap 

suku bangsa sendiri, sehingga menunjukkan ketidaksukaan pada suku lain. 

sementara hakikat manusia diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujuraat (49) ayat: 13 

َاكَْرَمَكُمَْعِنْدََاللَّ َٓ  لََلتَِ عَارَفُ وْاَىَ كُمَْشُعُوْباًَوَّقَ بَاَ ىَوَجَعَلْنَ مَْمِّنَْذكََرٍَوَّانُْ ثَ كَُايَ ُّهَاَالنَّاسَُانَِّاَخَلَقْنَ ٓ  يَ  وَِاِنَّ
رٌَاِنََّاللَّ ٓ  ىكُمَْاتَْ قَ   وََعَلِيْمٌَخَبِي ْ

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.

17
 

Setelah memberi petujuk tatakrama pergaulan dengan sesama muslim, ayat 

di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an (Vol. 

13 Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 254 
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Karena itu ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada 

orang-orang yang beriman, tetapi kepada jenis manusia, tentang penciptaan laki-

laki dan perempuan yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma (benih laiki-laki) 

dan ovum serta menjadikan kamu berbeda supaya kamu kenal-mengenal yang 

mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi, sesungguhnya 

yang paling mulia diantara kamu  di sisi Allah stw ialah yang paling bertakwa 

diantra kamu. Sesengguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal 

sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, walau detak detik 

jantung dan niat seseorang.
18

 

Menurut perspektif agama Islam, rasa damai dapat diperoleh dengan 

lahirnya toleransi. Toleransi ajaran agama Islam dalam muamalah didasarkan 

pada konsep persamaan yang akan melahirkan persaudaraan.
19

 Upaya dalam 

memandang perbedaan suku, umat Kristen senantiasa menghindari kecendrungan 

berprasangka buruk terhadap suku-suku lain dan berusahalah untuk mengenali 

dan menikmati perbedaan. Dalam Surat Paulus Kepada Jemaat Di Galatia 3:28 

menyebutkan:  

Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba 
atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua 
adalah satu di dalam Kristus Yesus

20
 

Persoalan dalam hal perbedaan suku, kita tidak boleh menjadikannya 

sebagai bahan perselisihan melainkan untuk belajar saling memahami. Setiap suku 

punya keunikan masing-masing. Dalam setiap adat dan kebudayaan, pasti ada 

yang baik dan ada juga yang kurang baik. Semua manusia sama di hadapan Allah, 
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M. Quraish Shihab, Tafsir AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, 

Vol.13, h. 260 

19
Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama di Kota Makassar ,h. 61. 

20
Lembaga Alkitab Indonesia, ALKITAB Perjanjian  Baru, h. 229. 
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tidak ada manusia ciptaan Allah yang paling baik, tidak ada suku yang paling 

unggul ataupun kurang unggul. 

4. Perbedaan Agama 

Kehidupan umat beragama, kebutuhan adanya kejujuran, kebesaran jiwa, 

kebijaksanaan dan bertanggung jawab, sangat dibutuhkan sehingga dapat 

menumbuhkan perasaan solidaritas dan mengileminasi egoistis golongan.
21

 

Perbedaan Agama seharusnya dihadapi dengan cara damai dan saling 

menghormati, saling berbagi ide, dan teladan yang nyata. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat: 256 

يْنََِٓ  لََْ َالدِّ َفِِ ََٓ  اكِْراَهَ َالْغَيِّ َمِنَ َالرُّشْدُ َ َت َّبَ يََّّ َوَيُ ؤْمِنََْٓ  قَدْ َباِلطَّاغُوْتِ َيَّكْفُرْ َفَ قَدَِباِللَّ َٓ  فَمَنْ وِ
يْعٌَعَلِيْمٌَوَاللَّ ٓ  ىَلََْانْفِصَامََلََاََةَِالْوُثْ قَ اسْتَمْسَكََباِلْعُرْوََ   وَُسََِ

 
Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka 
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

22
 

Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam 

menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang tidak 

memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan 

tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia 

terancam sanksi bila melanggar ketetapannya. Seseorang tidak boleh berkata, 

“Allah telah memberikan saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzinah atau 

menikah.” Karena bila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus 

melaksanakan tuntunannya. 
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Aisyah, Tokoh Agama dan Toleransi Agama di Kota Makassar, h. 49. 
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Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut 

keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. 

Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa 

tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan 

dalam menganut keyakinan agama Islam.
23

 

Menyikapi perbedaan keyakinan atau kepercayaan, upaya untuk menjadi 

suatu teladan yang berbudi pekerti hendaknya diprioritaskan, agar dalam 

memandang suatu kesalahan orang lain hendaknya kita melihat pribadi seseorang 

dulu baru melihat agama atau keyakinan yang ia anut, hal ini sejalan dengan 

ajaran Kristen dalam Perjanjian Baru Injil Matius  5:16 : 

Demikianlah Hendaknya terangmu bercahaya didepan orang, supaya 
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga

24
 

Perlu diyakini bahwa kebenaran adalah perspektif kita, tapi disaat yang 

sama kita juga perlu menghargai pemahaman orang lain yang berbeda. Proses 

menjalin hubungan antar umat beragama, perlu ditanamkan prinsip-prinsip dalam 

mempererat hubungan antar umat beragama seperti : 

1. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi 

jahat. 

2. Kita harus lebih memprioritaskan persamaan yang dimiliki agama-

agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik. 

3. Menyampaikan ajaran-ajaran agama secara santun, tanpa harus 

menghujat atau berselilisih. 

4. Tidak boleh memaksa orang untuk menganut suatu agama kepercayaan. 

5. Perlunya menghargai perbedaan pendapat/aliran dalam suatu agama.
25
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5. Perbedaan Jenis Kelamin 

Usaha dalam membangun perdamaian, moralitas agama menjadi acuan 

penting dalam setiap perbuatan manusia. Segala bentuk norma, nilai, tradisi, serta 

adat-istiadat semuanya diwarisi turun temurun dari generasi berikutnya.
26

 Dalam 

kehidupan bermasyarakat,  terkadang perbedaan jenis kelamin atau gender sering 

dijadikan pemantik (pemicu)  perselisihan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan  melainkan ketakwaannya oleh Allah swt. 

Sedangkan disisi lain seringkali terjadi pelecehan, diskriminasi, atau 

mengintimidasi bahkan kerap dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan, 

bahkan sampai terjadi pembunuhan karena si laki-laki telah merasa kuat 

dibanding perempuan. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, justru kita 

diwajibkan untuk membangun hubungan yang ideal sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS. Al-Nisaa (4) ayat: 1 

هَُٓ  يَ  َمِن ْ َزَوْجَهَاَوَبَثَّ هَا َمِن ْ َوَّخَلَقَ َن َّفْسٍَوَّاحِدَةٍ َالَّذِيَْخَلَقَكُمَْمِّنْ َرَبَّكُمُ َالنَّاسَُات َّقُوْا مَاَرجَِالًََْايَ ُّهَا
راًَوَّنِسَاَ  كََانََاِنََّاللَّ َٓ  ءَلُوْنََبِوَوَالَْْرْحَامََوََالَّذِيَْتَسَاَ وَات َّقُواَاللَّ َٓ  ءًَكَثِي ْ  عَلَيْكُمَْرَقِيْبًاَوَ

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya

27
 Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain

28
 dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.

29
 

                                                                                                                                                               
25

Eric Lincoln & Irfan Amalee, 12 Nilai Dasar Perdamaian, h. 40-42. 

26
Hamka Haq,  Damai Ajaran Semua Agama, h. 9. 

27
Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) 

Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang 

menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. 

diciptakan. 

28
Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya 

kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya 

atau meminta kepadamu dengan nama Allah. 

29
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, h. 78. 
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Allah swt berfirman untuk memerintahkan mahlukNya agar bertakwa 

kepada-Nya, yaitu beribadah kepada Allah swt yang tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Dia pun menyandarkan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam As. “Dari padanya 

Allah menciptakan isterinya.” Yaitu Hawa As yang diciptakan dari tulang rusuk 

Adam bagian kiri dari belakang, pada saat Adam tidur. Ketika ia sadar dari 

tidurnya, dan melihat Hawa yang cukup menakjubkannya, maka muncullah rasa 

cinta dan kasih sayang di antara keduanya.
30

  

Menurut umat Kristen, menghormati dan menghargai orang yang berbeda 

jenis kelamin serta membangun hubungan pertemanan yang sehat dan pantas, hal 

ini tercermin dalam 1 Korintus 11:11-12 : 

11. Namun demikian, dalm Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan 
tidak ada laki-laki tanpa perempuan. 12. Sebab sama seperti perempuan 
berasal dari laki-laki demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan; dan 
segala segala sesuatu berasal dari Allah.

31
 

Umat Kristen memandang bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 

hampir sama, kendati bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki yakni Adam, dan 

laki-laki dilahirkan oleh perempuan, serta keduanya merupakan ciptaan Tuhan. 

Berdasarkan kedua agama di atas baik Islam dan Kristen memandang bahwa 

kita semua berasal dari manusia yang satu yakni Adam. Keturunan dari Adamlah 

yang menjadi penghuni di muka Bumi. Persamaan persepsi inilah yang kita 

hendak junjung tinggi demi menepis tindakan-tindakan yang tidak bermoral untuk 

mewujudkan perdamaian. 

6. Perbedaan Status Ekonomi 

Agama dalam kaitannya kehidupan bermasyarakat mempunyai dua 

kekuatan luar biasa. Bisa menjadi pemersatu dan bisa juga menjadi pemecah 

belah. Konflik yang kerap kita jumpai pada hakikatnya bukan sepenuhnya 

                                                           
30

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak furi, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, (Jil. 2, Cet: V 

Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 414. 

31
Lembaga Alkitab Indonesia, ALKITAB Perjanjian  Baru h. 229 



87 
 

 

 

didasari dari faktor agama, melainkan sudah dipropaganda dengan kepentingan-

kepentingan politik, maupun ekonomi. Ekonomi dalam bermasyarakat memang 

hal yang sensitif, apalagi status ekonomi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat 

terkadang masih ada segelintir orang yang menjadikannya sebagai tolak ukur nilai 

diri seseorang. Padahal dalam QS. At-Taghaabun (64) ayat: 15 

اَ نَةٌََٓ  اِنََّّ   اَجْرٌَعَظِيْمٌََٓ  وَُعِنْدَهَُوَاللَّ ٓ  امَْوَالُكُمَْوَاوَْلَْدكُُمَْفِت ْ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di 

sisi Allah-lah pahala yang besar.
32

 

Sesungguhnya harta benda dan anak itu adalah fitnah. Artinya, harta dan 

anak itu akan menjadi bahan ujian dan cobaan dari Allah swt bagi mahlukNya 

agar dia mengetahui siapakah hamba-hambaNya yang taat dan durhaka 

kepadaNya.
33

 

Islam memandang bahwa kehidupan di Dunia ini hanyalah sesaat, 

sedangkan hakikat dari kehidupan dunia adalah akhirat. Segala perbuatan yang 

telah kita perbuat akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Olehnya 

itu, selaku umat yang beriman kita diharuskan untuk selalu memanfaatkan harta 

dan kekayaan kita untuk dipergunakan dijalan yang dirahmati oleh Allah swt. 

Harta dan kekayaan seseoarang bukanlah tolak ukur untuk suatu 

menunjukkan strata sosial seseorang. Harta yang kita miliki sekarang bukanlah 

penentu kebahagiaan manusia, oleh karena itu hendaknya kita memperlakukan 

setiap orang dengan dengan rasa hormat yang sama dan berhati-hati pada godaan-

godaan yang kita semua hadapi. Hal ini dijelaskan dalam Injil Lukas 12:15 : 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, h. 558. 
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Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak furi, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, (Jil. 2, Cet: V 
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Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap 
segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, 
hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.

34
 

Penjelasan ayat di atas, umat Kristen senantiasa berusaha untuk berprilaku 

dermawan, menjauhi ketamakan harta, harta dan kekayaan justru bukanlah teman 

abadi dalam penunjang kebutuhan manusia. Faktor ekonomi bisa saja menentukan 

kestabilan kehidupan bermasyarakat, menunjang sagala kebutuhan, dan 

memajukan kesejahtraan bangsa dan Negara. Tapi, tidak semua hal bisa didapat 

dengan harta atau kekayaan, hal terpenting adalah bagaimana nilai-nilai agama di 

implementasikan dan diwujudkan. Agama lebih memusatkan hubungan kepada 

Tuhan, sedangkan ekonomi hanya bersifat kesadaran sesama manusia. Usaha 

untuk memajukan persaudaaran yang universal
35

 dari kedua agama di atas, akan 

lebih indah ketika tak ada lagi jarak dalam memandang status ekonomi sebagai 

tolak ukur suatu pencapaian, tetapi bagaimana suatu umat mampu menyebarkan 

budaya solidaritas antara umat beragama dengan tercapainya hak-hak asasi 

manusia. 

7. Perbedaan Kelompok  atau Geng 

Islam memandang bahwa kelompok yang baik harus senantiasa menjalin 

hubungan yang erat dan tidak menindas, mengejek, apalagi mencela kelompok 

lain. Hal ini diterangkan dalam QS. Al-Hujuraat (49) ayat: 11 

َاَ ٓ  يَ  َالَّذِيْنَ َمَِّايَ ُّهَا َقَ وْمٌ َيَسْخَرْ َلَْ َعَسَ مَنُ وْا َقَ وْمٍ َنِسَاَ ٓ  نْ َوَلَْ هُمْ َمِّن ْ راً َخَي ْ َيَّكُوْنُ وْا َنِّسَاَ ىَانَْ َمِّنْ ءٍَءٌ
هُنََّٓ  عَسَ  راًَمِّن ْ َخَي ْ بئِْسََالِْسْمَُالْفُسُوْقََُٓ  اَانَْ فُسَكُمَْوَلََْتَ نَابَ زُوْاَباِلْْلَْقَابَِٓ  وَلََْتَ لْمِزُوََْٓ  ىَانََْيَّكُنَّ

يْْاَنَِ  لِمُوْنََكََىُمَُالظَّ ىَ يَ تُبَْفاَوُل َ وَمَنَْلََََّّْٓ  بَ عْدََالِْْ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih 
baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan 
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35
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janganlah suka mencela dirimu sendiri
36

 dan jangan memanggil dengan 
gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman

37
 dan Barangsiapa yang tidak 

bertaubat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
38

 

Menurut tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan hal tersebut adalah 

mengihnakan dan merendahkan mereka. Karena terkadang orang yang terhina itu 

lebih terhormat di sisi Allah swt dan bahkan lebih dicintai-Nya dari pada orang 

yang menghinakan. Ayat di atas memberikan larangan terhadap kaum laki-laki 

yang kemudian disusul dengan larangan kaum wanita. Kata al-hamz berarti celaan 

dalam bentuk perbuatan, sedangkan kata al-lamz berarti celaan dalam bentuk 

ucapan.
39

 

Begitulah Islam memandang pentingnya akan berkelakuan baik sesama 

mahluk. Sebagai umat manusia yang beragama, guna menghindari konflik dalam 

suatu negara, hendaklah setiap kelompok atau pemeluk agama menghilangkan 

pandangan yang sempit dan emosional dalam masyarakat dan menggantinya 

dengan pandangan yang luas dan rasional.
40

 Sebagaimana tecantum dalam 1 

Korintus 15:33 : 

Janganlah kamu sesat: pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang 
baik.

41
 

Kehidupan dalam beragama sendiri, baik dalam Islam maupun di luar Islam 

tentu mempunyai kelompok atau aliran-aliran pemahaman internal dalam setiap 

                                                           
36

Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana 

orang-orang mukmin seperti satu tubuh. 

37
Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti 

panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan 

sebagainya. 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 517. 

39
Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak furi, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, (Jil. 6, Cet: V 

Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 727-728. 
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Darwis Muhdiana, Kerukunan Agama dalam Kearifan Lokal Kota Makassar, (Cet. I; 

Makassar: Carabaca, 2016), h. 60. 
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agama, perbedaan cara pandang dalam menafsirkan konteks tertentu, perbedaan 

pendapat hingga perbedaan yang dapat memunculkan sekte baru dalam internal 

beragama. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat kominitas-

komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, budaya, ekonomi, politik, 

kesehatan, dan lain-lain, kesemuanya itu merupakan suatu komponen yang ideal 

ketika dipadukan dan bekerja di bidangnya masing-masing. Terciptanya 

keharmonisan beragama tidak terlepas dari kerjasama dari semua pihak untuk 

mempertahankan nilai-nilai damai tiap komunitas serta menjaga dan merawatnya. 

8. Memahami Keragaman 

Negeri ini kaya akan keragaman, suku bangsa, bahasa, budaya, kuliner, 

adat-istiadat serta agama, mebuatnya menjadi salah satu Negara dengan tingkat 

keragaman terbanyak dibandingkan dengan Negara lain. Istilah dalam Al-Qur’an 

surah Al-Hujuraat (49) ayat: 13 kata لتعاَرفوا menurut Ahmad Musthafa al-Maragi 

dimaksudkan dengan saling mengenal, saling berhubungan, bukan saling 

membelakangi. Pengertian serupa dikemukakan oleh Hamka Haq. Ia mengartikan 

bahwa kalimat lita‟arafu dalam ayat tersebut tidak sekedar untuk saling mengenal 

melainkan untuk saling memperbaiki, saling mengayomi, saling menyantuni 

dalam suatu peradaban yang baik.
42

 

Sehubungan dengan hal keragaman, Allah swt. menjelaskan dalam QS. Al-

Baqarah (2) ayat: 62 

َاَ  َالَّذِيْنَ َوَالنَّصَ اِنَّ َىَادُوْا َوَالَّذِيْنَ َاَ ىَوَالصَّابِ  َ رَ مَنُ وْا َمَنْ َباِللَّ يََّْ َالَْْ مَنَ َوَالْيَ وْمِ َفَ لَهُمَْوِ َصَالَِاً َوَعَمِلَ خِرِ
مَْ َوَلََْخَوْفٌَعَلَيْهِمَْوَلََْىُمَْيَُْزَنُ وْنَََٓ  اَجْرىُُمَْعِنْدََرَبِِِّّ

Terjemahnya: 
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Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin,

43
 siapa saja diantara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah,
44

 hari kemudian dan beramal saleh,
45

 mereka 
akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada 
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

46
 

Ayat di atas ditegaskannya bahwa: Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman, yakni yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad saw., orang-

orang Yahudi, yang mengaku beriman kepada Nabi Musa as., dan orang-orang 

Nasrani yang mengaku beriman kepada Isa as., dan orang-orang Shabi’in, kaum 

musrik atau penganut agama dan kepercayaan lain, siapa saja di antara mereka 

yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian, sebagaimana dan 

sesuai dengan segala unsur keimanan yang diajarkan Allah swt melalui para nabi, 

serta beramal shaleh, yakni bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditetapkan Allah swt, maka untuk mereka pahala amal-amal shaleh mereka yang 

tercurah di dunia ini dan tersimpan hingga di akhirat nanti tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka menyangkut sesuatu apapun yang akan datang, dan tidak pula 

mereka bersedih hati menyangkut sesuatu yang telah terjadi.
47

 

Ayat tersebut menampilkan konsep masyarakat superior yang dimiliki oleh 

kelompok tertentu, bahkan kaum muslimin dalam ayat ini berada sejajar dengan 

kelompok-kelompok agama lain. Sedangkan dalam Kristen sifat keanekaragaman 

di dunia ini merupakan kuasa Allah seperti dalam Mazmur 104:24 : 
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Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-

orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa. 

44
Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman 

kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan 

mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah. 

45
Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan 

dengan agama atau tidak. 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, h. 11. 

47
M. Quraish Shihab, Tafsir AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Vol. 
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Betapa banyak perbuatanMu, ya Tuhan, sekaliannya kujadikan dengan 

kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanMu.
48

 

Memahami keragaman dalam beragama, berbudaya, berbangasa dan 

bernegara merupakan langkah-langkah munculnya perdamaian. Pada akhirnya, 

agama akan memainkan peran penting dinegeri ini, dan di masa-masa yang akan 

datang. Peran kedua agama di atas hendaknya tidak kaku dalam memahami 

keragaman yang berbeda. Aspek sosial tiap agama hendaknya ditonjolkan 

kedepan, yang bersifat inklusif, yang menekankan persaudaraan diatara sesama 

tanpa mengabaikan hakekat agama-agama itu sendiri yang meyakini dirinya 

sebagai pengemban kebenaran.
49

  

9. Memahami Konflik 

Konflik adalah gejala yang dapat terjadi pada berbagai tingkatan di dalam 

diri orang; antar kelompok, horizontal dan vertikal
50

. Tidak dapat disangkal 

bahwa di sana-sini perbedaan kemajuan material di atas tumpang-tindihnya 

dengan perbedaan etnis, agama, yang dapat juga terakomodasi menjadi perbedaan 

kekuatan politik. 

Konflik terjadi karena berbagai unsur, jikalau dicermati bahwa akar konflik 

terdalam adalah nilai. Jika nilai tidak lagi menjadi acuan dalam kesadaran 

manusia, maka konflik akan lebih mudah timbul dan berkelanjutan. Tetapi jika 

disikapi dengan manajemen konflik dan pemecahan masalah dari pihak yang 

tengah berkonflik maka akan memberikan hikmah tersendiri dari kejadian yang 

telah dirasakan. Respon seseorang terhadap konflik tersebut akan menentukan 
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akibatnya.apakah konflik itu menyebabkan hubungan akan rusak, atau justru 

membuat kita semakin dewasa. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ankabuut (29) 

ayat: 2 menyebutkan 

ركَُوَْ  مَنَّاَوَىُمَْلََْيُ فْتَ نُ وْنَََاَاَ ٓ  نَْي َّقُوْلُوَْاَآََ  اَحَسِبََالنَّاسَُانََْي ُّت ْ
Terjemahnya: 

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 

"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
51

 

Ujian yang dimaksud di sini mencakup kewajiban keagaman, bencana atau 

kenikmatan. Sayyid Quthub secara mengemukakan aneka fitnah/atau ujian yang 

merupakan sunnatullah terhadap keimanan kaum beriman. Ada lagi fitnah dalam 

bentuk kemegahan hidup dan hiasan duniawi yang melimpah. Ada juga fitnah 

dalam bentuk keterasingan dalam masyarakat akibat mempertahankan akidah, 

sedang yang berada di sekeliling yang bersangkutan yang sendirian itu tenggelam 

dalam kesesatan. Selanjutnya fitnah yang paling besar adalah fitnah hawa nafsu 

dan syahwat.
52

 Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa ajaran umat Muslim 

dalam memahami konflik adalah sebuah ujian bagi mereka agar dapat mengambil 

hikmah dari setiap konflik yang terjadi. 

Ketika seseorang menyikapi konflik dengan cara yang dewasa, maka 

semangat kebersamaan dan rasa damai akan senantisa menjadi penggerak untuk 

membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, dalam Injil Matius 9:25 

menyebutkan: 

Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan-Nya di 

tengah jalan.
53
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, h. 397. 
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Hal yang sama terdapat dalam Surat Roma 12: 9-10 : 

(9)Hendaklah kasihmu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah 

yang baik. (10) Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan 

saling mendahului dalam member hormat.
54

 

Sedangkan dalam Nosta Actate Konsili Vatikan II di sebutkan sebagai 

berikut: 

Gereja Katolik tidak menolak apapun saja yang benar dan yang suci dalam 
agama-agama lain. Dengan hormat yang tulus gereja menghargai tingkah 
laku dan tata cara hidup, peraturan-peraturan dan ajaran –ajaran agama 
tersebut. Meskipun demikian itu dalam banyak hal khusus berbeda dari 
iman dan pengajaran gereja, namun kerap memantulkan cahaya kebenran. 
Itulah yang menerangi sekalian orang. Sesungguhnya demikian halnya 
gereja memaklumkan Kristus serta berwajiblah mempermaklumkannya 
tidak terputus-putus karena Dialah yang merupakan jalan kebenaran dan 
hidup manusia mencapai keseluruhan hidup keagamaan Kristus, dalam siapa 
kalian telah menyelamatkan segala-galanya.

55
 

Berdasarkan penjelasan di atas, baik Islam dan Kristen menyerukan 

menyikapi suatu masalah atau konflik dengan cara yang baik dan bijaksana. 

Gereja menyerukan kepada putra-putranya agar mereka dalam kesaksian iman dan 

hidup Kristiani tetap menaruh simpati kepada unsur-unsur positif, rohani, moril. 

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi agama yang terpenting adalah 

menciptakan rasa aman, bahagia dan sejahtera bagi pemeluknya. 

10. Menolak Kekerasan 

Kekerasan merupakan tindakan menyimpang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Umat Islam pun melarang hal demikian, dalam QS. Fushshilat 

(41) ayat: 34 dijelaskan, 

نَوَُٓ  وَلََْتَسْتَوِىَالََْسَنَةَُوَلََْالسَّيِّئَةَُ نَكََوَبَ ي ْ كََانََّوََُاِدْفَعَْباِلَّتَِِْىِيََاَحْسَنَُفاَِذَاَالَّذِيَْبَ ي ْ يْمٌََعَدَاوَةٌ  وَلٌَِّحََِ
Terjemahnya: 
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Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan 
cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu 
dan dia akan seperti teman setia.

56 

Maksud dari ayat di atas adalah terdapat perbedaan yang amat besar antara 

kebaikan dan kejahatan. Jika ada yang orang berlaku buruk kepadamu, maka 

tolaklah dengan cara yang lebih baik. Jika engkau berbuat baik kepada orang yang 

berbuat jahat kepadamu, niscaya kebaikan itu akan mengarahkannya untuk 

bersikap tulus kepadamu, mencintaimu, dan merindukannmu, sehingga seakan-

akan dia menjadi teman yang setia, dalam arti mendekatimu dengan rasa kasih 

sayang dan berbuat baik.
57

 

Upaya untuk mewujudkan kehidupan tersebut perlu rasa damai dengan 

mengurangi kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat peran berbagai pihak 

senantiasa dijalin dengan harmonis. Kekerasan akan lebih mudah dihindari 

dengan menanamkan sifat arti persaudaraan sesama umat beragama. Dalam ajaran 

Kristen dijelaskan dalam Injil Matius 5:38-39 : 

38. Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 39. 
Tetapi aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat 
jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, 
beralilah juga kepadanya pipi kirimu.

58
 

Kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan konflik, namun dalam 

mengantisipasinya, resolusi penanganan suatu masalah akan lebih baik diterapkan 

dalam menjaga keharmonisan dan persaudaraan. Lebih baik mencegah dari pada 

mengobati. 

11. Mengakui Kesalahan 

Mengakui kesalahan adalah langkah awal untuk memecahkan suatu konflik. 

Kita harus mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat sebagai 
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permulaan dari penyelesaian masalah. Sebagaimana tertera dalam Amsal  28:13 : 

“Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa 

yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.”
59

 

Beberapa orang berpikir bahwa ketika mereka mengakui dan meminta maaf 

atas perbuatan salah mereka, hal itu seperti mengatakan bahwa semua kesalahan 

ada pada diri mereka dan orang lain tidak melakukan kesalahan. Ini tidak benar, 

perbuatan salah orang lain bukanlah tanggungjawab kita, kita hanya bertanggung 

jawab atas perbuatan kita sendiri. Allah swt ingin agar setiap orang yang bersalah 

mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya sendiri. Mengakui dan meminta 

maaf menunjukkan bahwa kita bertanggungjawab atas salah kita sendiri dan 

menyesalinya. 

Allah swt berfirman dalam QS. Ali-Imran (3) ayat 135: 

ََٓ  وََفاَسْتَ غْفَرُوْاَلِذُنُ وْبِِِّمَْاَانَْ فُسَهُمَْذكََرُواَاللَّ ٓ  يْنََاِذَاَفَ عَلُوْاَفاَحِشَةًَاوََْظلََمُوَْوَالَّذَِ نُ وْبََاِلَّْ وَمَنَْي َّغْفِرَُالذُّ
يُصِرُّوْاَعَلَ َٓ  وَُاللَّ   ىَمَاَفَ عَلُوْاَوَىُمَْيَ عْلَمُوْنَََولَََّْ

Terjemahnya: 

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
Menganiaya diri sendiri

60
 mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun 

terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa 
selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, 
sedang mereka mengetahui.

61
 

Kata  faahisyah di atas, diterjemahkan dengan perbuatan keji diartikan 

dengan dosa besar, sedang menganiaya diri diartikan dengan dosa atau 

pelanggaran secara umum termasuk di dalamnya dosa besar.
62
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Ayat di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berserah diri 

kepada Allah swt. Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa saling mengakui 

kesalahan agar proses dalam melakukan permintaan maaf tidak terasa sulit dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan kedua agama tersebut, baik 

Islam maupun Kristen masing-masing mengedepankan sikap terbuka dalam 

penyelesaian suatu masalah, jika dalam Kristen dikenal dengan pengakuan dosa, 

maka dalam Islam dikenal dengan taubat yang sesungguhnya.  

12. Memberi Maaf 

Tindakan memberi maaf adalah suatu jalan pengambilan keputusan dan 

pembuka dalam mewujudkan perdamaian. Perintah untuk saling memaafkan 

tercermin dari firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syuuraa (42) ayat: 40 

َالظَّ َانَِّوَُٓ  وَِعَلَىَاللَّ َفَاَوَاَصْلَحََفاََجْرهَُُفَمَنَْعََٓ  ؤُاَسَيِّئَةٍَسَيِّئَةٌَمِّثْ لُهَاَوَجَز َ   لِمِيَََّْلََْيُُِبُّ
Terjemahnya: 

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang 
siapa memaafkan dan berbuat baik

63
 Maka pahalanya atas (tanggungan) 

Allah swt. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
64

 

Allah swt menjelaskan pada ayat tersebut bahwa ada tingkatan-tingkatan 

hukuman, yaitu tiga tingkatan: pertama, keadailan, kedua keutamaan, dan ketiga 

kezhaliman.Tingkatan adil bermakna membalas kejahatan dengan kejahatan 

serupa, tidak lebih dan tidak kurang. Tingkatan keutamaan adalah memaafkan dan 

berdamai dengan yang membuat kesalahan. Selanjutnya tingakatan kezaliman  

adalah orang-orang yang terlebih dahulu melakukan kejahatan terhadap orang 

lain, kemudian membalas pelaku kejahatan dengan balasan yang melebihi 

kejahatannya.
65
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Ayat di atas erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, kaitannya maka barang 

siapa yang memaafkan sesama orang lain yakni sedikit pun tidak menuntut 

haknya, atau mengurangi tuntutannya sehingga tidak terjadi pembalasan yang 

serupa dengan hal tersebut, lalu menjalin hubungan harmonis dan berbuat baik 

terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, maka pahalanya dia 

akan peroleh atas jaminan dan tanggungan Allah swt.
66

 

Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa balasan dari perbuatan buruk 

seseorang adalah suatu kejahatan yang setimpal, dan Allah swt. membenci orang-

orang yang berbuat demikian, oleh karenanya sepatutnya sebagai umat Muslim 

saling memberi maaf. Sedangkan dalam Kristen disebutkan dalam Injil Matius   

6:12 : 

Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni 
orang yang bersalah kepada kami.

67
 

Berdasarkan pandangan di atas, rasa saling memaafkan memang menjadi 

acuan dan pembuka pintu-pintu damai, terciptanya rasa toleransi dalam kehidupan 

umat beragama akan menjadi cita-cita luhur setiap bangsa dan negara. Hendaknya 

kita harus menyadari perlunya membangun paradigma inklusifisme. Salah satu 

sikap yang lahir dari cara berfikir inklufisme ialah merangkul semua pihak dan 

golongan dalam suatu tatanan kehidupan damai. Untuk itu, nilai dasar agama yang 

bersifat universal mengenai aspek-aspek kehidupan manusia perlu ditumbuhkan 

dalam bentuk tradisi hidayah dengan lebih menekankan substansi ajaran, bukan 

pada simbol-simbol yang lebih bersifat tekstual semata. Sebab betapapun 

universalnya ajaran itu, jika dikemas secara tekstual agama, kemudian diberi label 

agama, niscaya akan memberi kesan parsial dan mengaburkan makna 

universalitasnya. 
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3. CINTA (Care, Initiative, Need, Treat, Acceptence) 

Keyakinan tentang cinta atau kasih dalam agama Kristen terdapat beberapa 

level. Level terendah adalah eros (cinta gairah), kemudian storge (cinta kepada 

keluarga), fileo (cinta persahabatan), dan yang tertinggi adalah agape (cinta tanpa 

peerhitungan atau mencintai seseorang yang tidak pantas dikasihi). Kasih agape 

adalah kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah yang mengasihi 

manusia yang tidak pantas dikasihi. Sedangkan dalam kepercayaan Islam cinta 

atau kasih tertinggi adalah Mahabbah. Mahabbah dalam ilmu tasawuf berarti 

cinta yang sangat mendalam, orang yang mencapai level ma‟rifat maka dia sudah 

dekat dengan Tuhannya.
68

 

Cinta yang dipersepsikan oleh setiap penganut agama memiliki istilah yang 

berbeda-beda, namun pada persoalan substansinya semua sama, yaitu suatu 

hubungan kedekatan yang sangat luarbiasa. Pada bagian ini akan mengurai suatu 

konsep teologi kerukunan yang ada pada organisasi Mahabbah Institute for peace 

and Goodness yang dimana konsep itu dipahami oleh anggota organisasi tersebut 

bernama “cinta” yang merupakan singakatan dari Care, Initiative, Need, Treat, 

Acceptence. Konsep Cinta tersebut dipopulerkan oleh bapak Fery Mangin, yang 

dimana juga dituangkan dalam bukunya yang berjudul I am Christian and I Love 

Muslim.
69

 Pada bagian ini akan diruntut dan dijelaskan makna dari tiap kata yang 

telah disebutkan. 

a. Care (Peduli) 

Kepedulian terhadap sesama manusia merupakan sebuah bukti tindakan dari 

sikap empati kepada orang lain. Tidak semua orang mampu menempatkan dirinya 
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sendiri pada posisi orang lain yang tertimpa musibah. Sikap peduli mendorong 

manusia untuk turut merasakan masalah atau kesusahan dari orang lain, dan 

melakukan tindakan pertolongan untuk mengatasi persoalan atau masalah orang 

lain. 

Berbeda dengan sikap simpati yang hanya sebatas ucapan dan hanya merasa 

kasihan kepada orang tertimpa masalah, tetapi tidak melakukan tindakan atau 

terlibat dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang lain tersebut. Apalagi 

dengan sikap antipasti yang menjadi lawan dari peduli, dimana seseorang tidak 

lagi peduli dengan penderitaan orang lain. Sikap antipati jelas merupakan 

merupakan tindakan tidak terpuji, ini akan mendorong manusia menjadi pribadi 

yang jauh dari nilai-nilai moral agama, dan moral sosial. 

Kepedulian terhadap sesama manusia merupakan tindakan nomor satu 

dalam upaya memupuk cinta kasih. Fery Mangin menulis dalam bukunya yang 

berjudul I am Christian and I Love Muslim ia menjelaskan kisah tentang orang 

Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas 10: 25-37. Pada suatu hari ada seseorang 

yang dirampok ditengah jalan dalam keadaan sekarat. Maka lewatlah imam-imam, 

mereka meilhat orang tersebut, tetapi tidak menolongnya. 

Kemudian lewat pula pemuka agama, ketika melihat orang yang tergeletak 

dijalan ia pun melewatinya dan mengambil jalan lain. Kemudian datanglah orang 

Samaria yang sedang dalam perjalanan, ketika melihat orang yang sekarat itu 

maka tergeraklah hatinya, ia kemudian pergi kepadanya untuk membalut luka-

lukanya dan kemudian menolongnya, dan kemudian membawa ke tempat yang 

aman dan merawatnya. 

Orang Samaria pada zaman Yesus waktu itu bukanlah orang terpandang 

dimata orang Yahudi. Mereka yang dianggap kafir pada saat itu justru berempati 

dan penuh belaskasihan kepada orang yang mengalami musibah. Sementara yang 
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dianggap rohaniawan, yang sering berbicara tentang cinta kasih kepada sesama 

manusia dan taat melaksanakan hukum-hukum agama, malah mengabaikan 

praktik kasih sayang.
70

 

Sedangkan dalam kepercayaan Agama Hindu dapat dilihat dalam Kitab 

Katha Upanisad Valli (bagian) 31 : 

“Nitho nityanam cetanas cetananam, eko bahunam yo vidadhati kaman tam pitha-

gam ye „nupasyanti dhiras tesam santih sasvati netaresam.” 

Terjemahnya: 

Di antara kepribadian yang kekal dan yang bersadaran ada satu kepribadian 

yang menyediankan keperluan dari kepribadian-kepribadian yang lainnya. 

Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini, yang bertempat 

tinggal di alamNya yang rohani akan mampu mencapai kedamaian sejati 

sedangkan yang lain, yang tidak memujaNya tidak akan mencapai 

kedamaian. 

Menurut Ni Made Swani, sebagaimana artikel yang ditulis pada laman 

Dharma Wacana Ditjen Bimas Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia, 

Ajaran Tat Twam Asi pada teks di atas berarti kamu (semua mahluk hidup) dan 

dia Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) adalah sama. Kata “sama” 

disini hendaknya tidak disalah artikan, bahwa kita semua sepenuhnya sama 

dengan Tuhan, namun kita mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan dalam 

jumlah yang kecil.
71

 Oleh sebab itu, jika sifat Tuhan adal ada pada pribadi setiap 
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insan, maka hendaknya sifat-sifat dalam keseharian kita mencerminkan rasa 

empati, senasib dan sepenanggungan. 

Sikap dan prilaku peduli sesama manusia jika ditinjau dalam ajaran agama 

Islam hal tersebut merupakan suatu anjuran yang harus dilakukan sebagaimana 

diterangkan dalam QS: An-Nisaa Ayat ke 36: 

َوََوَلََْتُشْركُِوْاَبوَِشَيْ  ًَوَاعْبُدُواَاللَّ  َىَوَالْمَسَ مَ َوَالْيَتَ اَوَّباِلْوَالِدَيْنَِاِحْسَاناًَوَّبِذِىَالْقُرْب  َوَالْْاَرَِذِىَالْقُرْب  َكِيَِّْ
َاللَّ َٓ  ايَْْاَنكُُمََْوَمَاَمَلَكَتََْٓ  بَِوَابْنَِالسَّبِيْلَِٓ  وَالْْاَرَِالْْنُُبَِوَالصَّاحِبَِباِلَْْنَْ كََانََاِنَّ َمَنْ وََلََْيُُِبُّ

َََٓ  مُُْتَالًَْفَخُوْراً

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 
teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat 
membanggakan diri.

72
 

Berdasarakan ayat di atas dapat dipahami secara jelas tuntutan untuk 

berprilaku baik kepada orang-orang terdekat. Menariknya ayat di atas 

menjelaskan secara rinci orang-orang yang harus kita hormati dengan prilaku 

yang baik dengan cara disebutkan satu persatu. Hal tersebut juga bisa dipahami 

mana yang menjadi prioritas pertama yang disebutkan adalah orang tua kita, 

kemudian, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman, ibnu sabil dan 

hamba sahaya. Kemudian ayat tersebut diakhiri dengan penekanan bahwa, Allah 

SWT. tidak menyukai orang yang sombong dan berprilaku tidak sesuai dengan 

ketentuannya. 

Lebih lanjut Rasulullah saw menjadi suri teladan bukan hanya kepada 

ummat muslim saja melainkan kepada seluruh ummat manusia. Nabi Muhammad 

saw. diutus oleh Allah swt. untuk membawa ajaran Islam mengajarkan tiga aspek, 

yaitu aspek Intelektual, aspek ritual, dan aspek sosial. Ketiga aspek tersebut 
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merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, karena jika terpisah maka 

akan mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Kesatuan tersebut adalah 

kesatuan antara urusan dunia dan akhirat.
73

 

Kepedulian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. 

menjadi teladan bagi setiap manusia agar ia hidup di dunia ini tidak boleh 

mementingkan diri sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut mengajarkan bahwa 

ada sesuatu yang mendasar tentang persamaan dari teks kitab suci baik dalam Injil 

Lukas 10 : 25-37, Kitab Katha Upanisad Valli (bagian) 31,  QS : An-Nisa ayat 36 

adalah suatu anjuran untuk berprilaku peduli terhadap sesama. Kepedulian sosial 

merupakan perhatian yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia, baik 

secara individu maupun kelompok yang dilandasi dengan iman yang kuat. 

b. Initiative (Prakarsa atau Tindakan) 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness adalah murni dari inisiatif para anggota untuk menyerukan 

aksi-aksi damai melalui berbagai cara. Sangat banyak pengalaman baik di dalam 

organisasi dan juga pribadi anggota yang dapat dikatakan sukses dalam merawat 

benih-benih perdamaian. 

Tanggal 25 sampai 27 Maret 2016, Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness yang pada saat itu masih bernama Makassar International Peace 

Generation menyelenggarakan kegiatan Young Interfaith Peace Generation 

kemah lintas iman, Acara tersebut bertema Unity in Diversity yang mana dihadiri 

oleh 60 Mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan, beberapa 
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perwakilan organisasi kemanusiaan, dan berbagai kelompok dan aliran 

kepercayaan.
74

 

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, Dimana dalam kegiatan 

tersebut peserta dibekali materi tentang pentingnya memelihara kerukunan, 

terutama bagi anak muda yang rentang berkonflik. Dikegiatan tersebut para 

peserta disediakan kamar dengan anggota berbeda-beda keyakinannya. 

Harapannya, agar terjalin interaksi yang lebih aktif. 

Puncaknya, salah seorang peserta Peace Camp tersebut bernama Syaraf 

Kasim, ia merupakan mahasiswa asal maluku yang pernah menjadi korban Ketika 

konflik di Ambon. Ia menyaksikan banyak keluarganya yang terbunuh ketika itu. 

Dalam sebuah sesi yang telah diatur oleh panitia, Syaraf Kasim mengungkapkan 

bahwa sebelum mengikuti Peace Camp ini ia masih menyimpan dendam terhadap 

orang Kristen yang telah membunuh dengan keluarganya. Bayang-bayang 

kekerasan itu sulit baginya ia lupakan sampai-sampai ia berniat untuk 

melampiaskannya. 

Hari pertama kegiatan Peace Camp adalah materi tentang 12 nilai dasar 

Perdamaian, hari kedua, bagaimana manajemen konflik, dan hari ketiga 

merupakan penyampai gagasan dan bersedia menjadi pelopor pedamaian di mana 

saja. Hingga akhir kegiatan, Syaraf yang awalnya menaruh rasa dendam terhadap 

orang Kristen, perlahan memaafkannya. Isak tangis haru diruangan tersebut 

diakhiri dengan pelukan sebagai dukungan atas keberaniannya, menjadikan 

Happy Ending kegiatan tersebut. Hinggah sampai hari ini Syaraf masih aktif 

dalam berbagai kegiatan lintas iman. 
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Berinisiatif dalam sebuah kebaikan, tidak semua orang mampu 

melakukannya. Memulai suatu pekerjaan tentu butuh pengorbanan waktu, tenaga, 

pikiran, materi yang memadai untuk melaksanakannya. Inisiatif berbuat baik tentu 

ada dalam setiap ajaran agama. Dalam hal ini kita bisa melihat contoh dalam 

Alkitab mengenai sikap yang dianjurkan oleh alkitab pada Injil Matius 5: 23-24 

menyebutkan : 

Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezhab 

dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap 

engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezhab itu dan pergilah 

berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan 

persembahanmu itu.
75

 

Pembahasan di atas merupakan suatu bentuk Pendidikan karakter yang 

bersifat kontekstual yang diharapkan menghasilkan karakter yang diharapkan, 

sebab mengandung nilai-nilai ajaran yang kumulatif atau tidak bertentangan 

dengan Taurat.
76

 

Lebih lanjut disebutkan pada Injil Matius 18 : 15 disebutkan : 

Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia 
mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya Kembali.

77
 

Menurut Anpan Randalembang, pemahaman atas dua point penting di atas 

adalah jika anda menyinggung saudara anda dan Tuhan mengingatkan anda akan 

hal itu, anda harus berinisiatif untuk mencari dan kemudian meminta maaf 

kepadanya. Jika sebaliknya, seseorang menyinggung anda, anda tetap harus 
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berinisiatif untuk menemuinya dan meluruskan masalahnya. Dalam kedua situasi 

tersebut, anda harus menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif.
78

 

Sedangkan dalam Al Qur’an dalil tentang inisiatif dalam melakukan sebuah 

tindakan atau amalan yang baik dapat kita lihat dalam QS. An-Najm ayat 38-41 : 

َاخُْرَ  َوِّزْرَ َوَازرَِةٌ َتَزرُِ َمَاَسَعَ ََٓ  ىالَّْ نْسَانَِاِلَّْ َلَّيْسََلِلِْْ َسَعْيَوَََُٓ  ىوَانَْ ىوَُثََُّْيُُْزَ ََٓ  ىفََيُ رَ سَوََْوَانََّ
ََٓ  ءََالَْْوْفَِ الَْْزاََ 

Terjemahnnya : 

(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang 

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bahwa manusia hanya 

memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya 

itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian dia akan diberi balasan 

atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna.
79

 

Memaknai ayat di atas bahwa, seorang manusia tidak akan memikul dosa 

orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain dari apa 

yang telah ia usahakan. Atas usaha manusia tersebut akan diperlihat kepadanya 

balasan yang setimpal oleh Allah swt. 

c. Needs (Kebutuhan) 

Umumnya, manusia berperilaku atau bersikap menyimpang karena tidak 

menemukan kebutuhannya. Seperti bayi yang menangis karena butuh asi dari 

ibunya, Remaja yang melawan kepada orang tua, karena butuh kasih sayang dan 

perhatian dari orang tuanya. Berbagai macam kebutuhan dasar seseorang jika 

tidak didapatkan, itu akan membuatnya terganggu dan cenderung bertingkah laku 

dan bersikap diluar kebiasaanya. 

                                                           
78

Anpan Randalembang (45 tahun), Bendahara Organisasi Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness, Wawancara, Makassar (27 Desember 2023). 
79

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, h. 528 



107 
 

 

 

Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda, mulai dari kebutuhan pribadi, 

sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak huni, serta rasa aman.
80

 

Seseorang yang berkecukupan dari materi, harta uang dan fasilitas lainnya, tetapi 

masih merasa butuh cinta dan kasih sayang ditengah keluarganya. Adapula orang 

yang selalu berbahagia, hidup keluarganya baik-baik saja, tetapi dari segi ekonomi 

ia justru kekurangan. Ada orang yang telah mencapai kesuksesan dalam bisnisnya 

tetapi yang paling ia butuhkan adalah rasa aman, karena menurutnya uang yang 

banyak ia miliki berpotensi dicuri dan ia akan dibunuh. 

Aktualisasi pencapaian manusia tidak lain adalah untuk mengejar target 

kebutuhannya, baik kebutuhan selama ia di dunia, maupun persiapan ia menuju ke 

akhirat. Lantas bagaimana mengetahui kebutuhan seseorang, tentu bukan perkara 

yang mudah. Maka dengan ini tindakan yang tepat adalah melakukan interaksi 

berupa pendekatan secara kekeluargaan. Pendekatan lain juga seperti dialog agar 

kita dapat mendengar curahan hatinya, kebutuhannya, hingga tercipta suasana 

kekeluargaan. Dengan demikian proses interaksi ini belangsung secara baik, 

hingga kita mampu mengolah kebutuhannya untuk dapat kita tanggapi, sesuai 

dengan kemampuan kita. 

Pemahaman akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 

mengharuskan kita melihat lebih dalam secara cermat bahwa dalam perintah 

agama kita diperintahkan untuk segera menolong, merawat, dan mencukupi 

kebutuhannya semampu keadaan kita kepada anak yatim, para janda-janda yang 

kesusahan. Hal ini bisa bis akita lihat dalam Alkitab Yakub 1: 27 : 
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Ibadah yang murni dan yang tak bercacat dihadapan Allah, Bapa kita, ialah 

mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, 

dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
81

 

Sedangkan di dalam QS. Al-Ma’un Allah swt mencela orang-orang yang 

berbuat zalim kepada anak yatim sebagaimana disebutkan : 

يْنَِ بَُباِلدِّ  َٓ  لِكََالَّذِيَْيَدعَُُّالْيَتِيْمََفَذَ ١ََٓ  ارََءَيْتََالَّذِيَْيكَُذِّ

Terjemahnya : 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang 
menghardik anak yatim

82
 

Ayat tersebut memberikan penekanan penting bahwa sebagai umat muslim 

kita dilarang untuk mengejek, mencaci maki dan membiarkannya dalam sebuah 

kesulitan adalah suatu perkara dosa. Dengan demikian, tidak boleh kita 

mengambil haknya, dan hendaknya kita cukupi kebutuhannya agar merka merasa 

terlindungi. Tentu ini juga berlaku kepada mereka yang kesusahan, meskipun 

berbeda keyakinan, kita harus tetap melihatnya dari sisi kemanusiaan 

d. Treat (Memperlakukan, Mengobati, atau Merawat) 

Memahami keberadaan manusia sebagai mahluk sosial yang hidup 

ditengah-tengah keberagaman budaya, bahasa, adat, dan keyakinan. Maka, sikap 

yang ideal kita kembangkan adalah berusaha memperlakukan orang lain dengan 

kebaikan. Tentu tidak semua yang kita yakini sebuah kebaikan juga baik menurut 

orang, suku atau agama lain. Maka dari itu, cara memperlakukan orang lain 

haruslah dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Tidak boleh menggunakan 

egoisme pribadi, golongan, suku, ras dan lain-lain untuk kita terapkan kepada 
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orang yang berbeda dengan keyakinan kita.
83

 Dengan demikian akan membentuk 

karakter pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu 

pengetahuannya. 

Berprasangka yang berlebihan juga akan berpotensi memecah ikatan dan 

persaudaraan. Kalaupun berbeda keyakinan, dan jika pribadi yang berbuat hal 

yang tidak berkenan itu tidak mewakili agama tertentu.
84

 Kita boleh membenci 

prilakunya tapi kita juga harus paham bahwa, tidak satupun agama yang 

mengajarkan untuk hal-hal diluar kebaikan. Diperlukannya perawatan nilai-nilai 

kemanusiaan, agar menjadi sarana edukasi kepada generasi-generasi selanjutnya. 

Terutama kelompok Masyarakat yang rentan terpengaruh dengan dengan isu-isu 

intoleran, kekerasan, berita hoax ada sedemikian mudah didapatkan di Internet. 

e. Acceptence (Penerimaan) 

Penerimaan diri (Self acceptance) ialah suatu kemampuan individu untuk 

dapat melakukan penerimaan terhadap keberadaan dirinya sendiri.
85

 Penerimaan 

ditandai dengan adanya sikap yang positif, adanya pengakuan atau penghargaan 

terhadap nilai-nilai individual tetapi menyertakan pengakuan terhadap tingkah 

lakunya. Sikap penerimaan diri dapat dilakukan secara realistis tetapi juga dapat 

dilakukan secara tidak realistis. Sikap penerimaan realistis ditandai dengan 

kemampuan memandang segi kelemahan-kelemahan maupun kelebihan-kelebihan 

diri sendiri secara objektif 

Sebaliknya, sikap penerimaan yang tidak realistik ditandai dengan upaya 

untuk menilai secara berlebihan terhadap diri sendiri, mencoba untuk menolak 
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kelemahan diri sendiri, mengingkari atau menghindari hal-hal yang buruk dari 

dalam dirinya, misalnya pengalaman traumatis masa lalu. Penerimaan diri adalah 

sikap yang mencerminkan perasaan sehubungan dengan kenyataan yang ada pada 

dirinya, sehingga seseorang yang dapat menerima dirinya dengan baik akan 

mampu menerima kelemahan dan kelebihan yang dimilikya. 

Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, yang berarti 

mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dalam hal 

kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual sangat membantu seseorang untuk 

keluar dari tekanan dan mampu menerima kondisi yang realistis.
86

 Sikap memiliki 

keyakinan dalam menjalani hidup, bertanggung jawab terhadap apa yang telah 

dilakukan, mampu menerima pujian dan kritik secara objektif.
87

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

diri (Self acceptance) adalah sikap yang mampu menerima dirinya dengan segala 

kondisi apapun yang dialaminya dengan kenyataan secara obyektif untuk 

mengakui keberadaan dirinya sehingga memiliki keyakinan dalam menjalani 

hidup dengan positif. Penerimaan diri dapat dicapai dengan berhenti mengkritik 

dan mencela diri, menerima hal yang ada di dalam diri. Penerimaan merupakan 

sikap individu yang rela akan hal-hal yang sedang diterimanya.
88

 Sehingga 

individu mampu menyadari dan bertahan meski rangsangan yang datang dapat 

membuat frustasi. Upaya individu untuk menyadari potensi dirinya untuk 

memberi manfaat untuk dirinya juga kepada orang lain. 
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C. Model Implementasi Teologi Kerukunan pada Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness 

1. Peace Camp 

Kemah perdamaian atau yang sering disebut peace camp merupakan salah 

satu dari sekian banyaknya program peace building. Dari segi defenisi Peace 

Building berasal dari dua suku kata yang dalam  bahasa Inggris yaitu peace yang 

berarti perdamaian (damai)
89

, sedangkan building berarti membangun, 

membina.
90

 Kata peace building dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai 

bina-damai, yang artinya membangun perdamaian, membina perdamaian serta 

menjaga perdamaian demi mewujudkan hidup rukun.
91

 

Peace Camp merupakan kegiatan yang dirancang dalam bentuk camp 

ataupun perbauran peserta dengan fasilitator yang dilaksanakan selama tiga hari 

dengan mengisi materi-materi tentang perdamaian.
92

 Peace Building dirancang 

untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya sebuah konflik di masyarakat 

dengan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Pembinaan perdamaian 

bertujuan melenyapkan penyebab utama atau penyebab yang berpotensi memicu 

kekerasan, membangun harapan masyarakat bahwa konflik akan berakhir damai 

dan mengembalikan kestabilan sosial keagamaan. 

Peace camp ini diharapkan dapat menjaring pemuda pemudi yang tertarik 

dengan isu perdamaian. nantinya pemuda-pemudi diharapkan mejadi aktivis 

perdamaian yang berani memeperjuangkan nilai-nilai kedamaian. Kegiatan ini 
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merupakan sebuah upaya untuk mewadahi terjadinya pengalaman yang akan 

merubah pemikiran yang yang sempit menjadi luas, dengan kata lain dari 

intoleran menjadi toleran, dari tidak bersaudara menjadi bersaudara. Contohnya 

pada peace camp ke empat yang diadakan di wisata pantai galesong, salah satu 

keunikannya adalah menhadirkan santri-santtri dari pondok pesantren untuk 

mengenalkan konsep keragaman kepada para santri juga memperkenalkan kepada 

teman-teman non muslim yang selama ini tidak familiar dengan pesantren. 

Selama tiga hari peserta dibekali dengan materi-materi yang mengajarkan 

mereka tentang pentingnya menjaga dan mengupayakan perdamaian dalam 

kehidupan sehari-hari. Menjaga perdamaian adalah sebuah keharusan, mengingat 

setiap agama mengajarkan ummatnya untuk menjadi agen-agen perdamaian. 

Setelah kegiatan ini, diharapkan komunitas-komunitas perdamaian juga 

dapat tumbuh di kampus-kampus bahkan di sekolah-sekolah yang ada di 

Makassar. Hal itu sebagai upaya membendung ekstrimisme yang menjurus 

kepada sikap anti Kebinekaan dan juga anti kerberagaman.  

2. Scriptural Reasoning 

Kata Scriptural berarti berkenaaan dengan kitab suci atau  sesuatu yang 

suci, sedangkan Reasoning berarti sedang beralasan. Mengutip pendapat David F. 

Ford dalam buku Religion without Violence the Practice and Philosophy of 

Scriptural Reasoning mengatakan : 

Scriptural reasoning is an extraordinarily important practice. It has far-
reaching implications, not only for each of the religious traditions that 
takes part in it, and for their engagements with each other, but also for the 
educational and academic study of religions, for peacebuilding in religion 
related divisions and conflicts, and for how the multireligious and multi 
secular modern world can understand itself and address some of its most 
profound problems. 

Terjemahnya : 
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Penalaran Kitab Suci adalah praktik yang luar biasa penting. Hal ini 
mempunyai implikasi yang luas, tidak hanya bagi masing-masing tradisi 
keagamaan yang mengambil bagian di dalamnya, dan juga keterlibatan 
mereka satu sama lain, namun bagi studi pendidikan dan studi agama-
agama, bagi pembangunan perdamaian dalam perpecahan dan konflik yang 
berkaitan dengan agama, dan bagaimana dunia modern yang multi-agama 
dan multi-sekuler dapat memahami dirinya sendiri dan mengatasi beberapa 
permasalahannya yang paling mendalam.

93
 

Secara umum, Scriptural Reasoning adalah sebuah kegiatan yang 

melibatkan berbagai orang dari latar belakang agama dan keyakinan yang 

berbeda untuk diskusi, bertukar pendapat, dan latihan membaca kitab suci 

kepercayaan lain. Kelompok kecil yang terdiri dari orang Kristen, Hindu, 

Buddha, Konghuchu dan Muslim, dan kadangkala dari kepercayaan lain, 

berkumpul bersama untuk membaca pasal pendek dari kitab suci mereka dengan 

tema-tema tertentu yang telah disepakati. 

Peserta Scriptural Reasoning tidak harus setuju. Mereka mungkin tidak 

menerima teks yang lain sebagai Kitab Suci atau sebaliknya setuju dengan yang 

lain. Scriptural Reasoning adalah sebuah proses yang berjalan bahkan ketika para 

peserta sangat berbeda, dan perbedaan itu berarti bagi mereka. Ini bukan tentang 

mencari persetujuan, tetapi tentang memahami perbedaan satu dengan yang 

lain.
94

 Pemahaman Scriptural Reasoning akan memperdalam pengetahuann 

seseorang. Peserta akan belajar banyak tentang Kitab Suci dari kelompok iman 

yang berbeda, dan bagaimana caranya dibaca. 

Scriptural Reasoning merupakan dialog keagamaan berbasis persamaan 

pembahasan dari pembahasan kitab suci. Dialog keagamaan ini menjadi salah 

satu dari bentuk kegiatan MIPG yang rutin dilaksanakan.
95

 Peserta Scriptural 
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Reasoning akan belajar banyak tentang kitab sucinya, karena akan membacanya 

di tengah orang yang mungkin belum pernah membacanya dan 

mendengarkannya. Peserta akan melihat tanggapan kitab sucinya melalui mata 

(perspektif) mereka. Kegiatan Scriptural Reasoning akan memperdalam 

hubungan sesama peserta karena akan menghabiskan waktu dengan orang-orang 

dari agama yang berbeda dan membicarakan teks kitab suci yang mereka 

pedulikan teks yang telah menjadi pusat hidup mereka. Peserta akan secara 

sukarela membagi pengalamannya yang terkait dengan topik yang didiskusikan. 

Peserta tidak harus setuju tentang semua hal. Peserta dapat berbicara tentang 

hal-hal menurut persepsinya. 

Kelompok Scriptural Reasoning berjalan dengan baik jika ada seseorang 

yang bersedia menjadi fasilitator atau konvener. Idealnya, orang tersebut adalah 

orang yang telah melakukan Scriptural Reasoning cukup banyak. Mereka 

bertanggungjawab untuk mengatur waktu dan mengarahkan dengan cara yang 

ramah, dan membantu peserta mengikuti pedoman, berikut adalah panduan 

dalam mengikuti Scriptural Reasoning : 

a. Tetap di teks 

Peserta Scriptural Reasoning akan dibagikan sebuah paper yang berisi 

petunjuk dan bahan yang akan menjadi topik pembahasan. Scriptural Reasoning 

sangat bermanfaat jika diskusinya fokus pada teks kitab suci yang telah 

ditentukan oleh fasilitator, dibandingkan diskusi umum tentang yahudi, kristus, 

atau Islam. Jadi, peserta harus menyiapkan jawaban dari segala pertanyaan yang 

diajukan dalam kelompok diskusinya. Peserta dapat memberikan argument 

dengan memakai sumber lain diluar teks tapi harus selalu dapat menghubungkan 

topik pembahasan. 
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b. Beri waktu untuk tafsiran yang berbeda 

Peserta mungkin memiliki ide yang jelas, tegas dan sudah terbentuk dengan 

baik tentang bagaimana suatu teks kitab suci di tafsirkan, mungkin arti dari teks 

itu sudah sangat jelas atau pernah mendengar pengajaran tentang hal itu. 

Kegiatan Scriptural Reasoning, peserta tidak harus memaksakan caranya 

menafsirkan kepada anggota kelompok yang lain. Diskusi akan berhasil jika yang 

lain mampu mengeksplorasi teks, termasuk tafsiran yang berbeda bagi merka. Ini 

artinya terkadang waktu untuk duduk tenang, menyimak, mendengar dan 

membiarkan diskusi yang anda pikir salah, untuk berjalan sebelum anda 

menjelaskan dengan lembut bagaimana dan mengapa anda menafsirkannya 

demikian. 

c. Terbukalah 

Bersedia menerima pendapat atau pemahaman dari orang lain. Tentu bukan 

berarti sembrono atau menunjukkan rasa tidak hormat kepada kelompok atau 

kitab suci lain. Diskusi akan berhasil jika para peserta merasa bebas untuk 

menawarkan usulan bagaimana manfsirkan sebuah teks, bahkan jika mereka 

adalah pendatang baru yang belum tahu apakah usulan mereka masuk akal atau 

tidak. Dan juga, ketika para peserta merasa bebas untuk bertanya, bahkan jika 

menurut mereka jawabannya mungkin sudah jelas bagi peserta yang lain 

d. Jujurlah 

Peseta tidak diharapkan menjadi “ahli” dalam kitab sucinya atau imannya, 

jadi jujur atas apa yang diketahui atau tidak dimengerti. Peserta mungkin tidak 

setuju dengan interpretasi yang lain dan tidak apa-apa untuk berkata demikian 

lakukan dengan sopan. Peserta yang sudah terlibat dengan dialog dan gerakan 

interfaith seperti Scriptural Reasoning, akan mengalami pengalaman luar biasa 
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dalam dan dari dirinya sendiri. Hal ini menambah signifikansi dan pengaruh yang 

lebih besar terhadap kegiatan Scriptural Reasoning.
96

 

Peserta Scriptural Reasoning baik yang beragama Muslim maupun Kristen 

belajar membaca kitab suci mereka dalam persamaan dan bukan perbedaan serta 

belajar bagaimana komunitas lain memahami teks kitab suci mereka sendiri. Hal 

ini dapat menghasilkan buah yang tidak terbayangkan untuk generasi yang akan 

datang, apalagi jika mereka didorong melakukannya oleh pemuka agama yang 

mereka hormati. Penekanan terhadap kemungkinan yang menetap dari Scriptural 

Reasoning ini mengindikasikan pentingnnya peran akademisi bekerjasama 

dengan pemimpin agama untuk membentuk prakarsa  dalam mewujudkan nilai-

nilai dasar perdamaian. 

3. Peacesantren 

Peacesantren merupakan salah satu program dari peace generation 

Indonesia yang juga dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

yang merupakan pendidikan damai yang dijalankan sejak tahun 2016. 

Peacesantren juga merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk 

mempelajari 12 Nilai Dasar Perdamaian. kegiatan ini melibatkan siswa yang 

berbeda agama dan keyakinan.
97

 Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri 

Peacesantren dilaksanakan di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Ja’far Kab. 

Bantaeng yang berkolaborasi dengan SMA Advent kota Makassar yang 

laksanakan oleh MIPG sendiri.
98
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Kegiatan kedua diadakan di Pesantren An Nahdlah Makassar. Bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkenalkan Scriptural Reasoning 

kepada generasi muda dengan belajar menelaah ayat-ayat kerukunan dalam 

pandangan kitab suci masing-masing. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah 

untuk menumbuh kembangkan pemahaman generasi mudan khususnya remaja 

untuk lebih mengedepankan sikap persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai 

tanpa memandang latar belakang agamanya. 

4. Peacetival 

Peacetival berasal dari dua suku kata yang terdiri dari kata Peace dan 

Festival. Peace berarti damai dan Festival berarti pesta, perlombaan atau 

perayaan,
99

 jadi secara sederhana Peacetival berarti Festival Perdamaian . Kedua 

kata ini digabungkan untuk menamai sebuah kegiatan organisasi yang 

menyuarakan perdamaian kepada masyarakat luas. kegiatan ini diprakrsai oleh 

Peace Generation yang berekerjasa dengan Makassar International Peace 

Generation, yang telah pernah sebelumnya dilakukan di Bandung. Kegiatan ini 

berlangsung pada tanggal 8 februari 2017 di kota Makassar.
100

 

Rangkaian kegiatan ini meliputi Training of Trainer untuk fasilitator 

pendidikan perdamaian. training ini untuk menumbuhkan 12 nilai dasar 

perdamaian. peserta training nantinya akan menjadi trainer perdamaian 

dilingkungannya masing-masing. Kegiatan tersebut meliputi lomba puisi 

perdamaian, gambar mewarnai untuk anak-anak, dan talk show inspirasi 

perdamaian. di puncak acara akan berlangsung Peace Promise bersama seluruh 

pengunjung, organisasi dan komutitas pecinta perdamaian. 
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Peacetival merupakan upaya bersama untuk mendorong Makassar sebagai 

Compassionate City. Artinya, Makassar diharapkan menjadi kota yang 

berkomitmen untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip welas asih dalam bentuk 

aktifitas, kebijakan, serta kehidupan masyarakatnya. 

5. Training of Trainer 

Training of trainer yang dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness merupakan usaha organisasi dalam mengembangkan kapasitas anggota 

untuk menjadi Agen of Peace
101

 yang handal. Seorang Peace Maker harus mampu 

tampil baik dikhalayak umum  menyampaikan materi-materi kerukunan agar 

mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran sebagai seorang trainer 

dalam menyapaikan pesan-pesan kerukunan akan mendapatkan banyak 

manfaatnya yang diterima. 

Pertama adalah seseorang akan sangat lancar mempresentasikan ide-idenya, 

konsep pengetahuan dan proses penyampaian akan lebih efesien, sebab ia sudah 

mampu mengelola tata bahasa dan gestur tubuh yang membuat para pendengarnya 

lebih tertarik. Bayangkan jika seorang peace maker atau publik figur tidak mampu 

tampil mempresentasikan ide-idenya, maka ia akan dilihat sebagai orang-orang 

yang belum ahli dibidangnya, padahal ia hanya grogi atau tidak percaya diri. 

Kedua ketika seorang peace maker mempresentasikan ide dan 

pegetahuannya maka seseorang akan punya kecenderungan dikenal oleh banyak 

orang dan pada saat itu, ia akan mudah mendapat relasi yang luas. Itulah sebabnya 

di dalam agama Islam silaturahmi itu menjadi salah satu kunci pembuka 

datangnya rezeki karena dengan silaturahmi kita dikenal dengan banyak orang. 
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Karena dinilai mampu menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan, saat itu ada 

peluang-peluang yang tercipta. 

Proses komunikasi tersebut mempunyai tiga tujuan utama seorang peace 

maker. Tujuan yang pertama adalah pesan tersampaikan, seorang peace maker 

harus memastikan bahwa pesan-pesan kerukunan yang telah disampaikan betul-

betul telah dipahami secara baik. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, terutama 

ketika menghadapi konflik, maka cara kita menyelesaikannya atau menjadi 

penengah adalah sesuatu yang luar biasa. 

Tujuan kedua dari proses komunikasi adalah memahamkan terkait apa yang 

telah disampaikan, jika telah paham maka proses penyampaian ide tersebut telah 

sukses. Ketiga dari proses training yang kita lakukan diharapkan mampu merubah 

perilaku menjadi lebih baik tentu saja materi yang kita berikan tujuannya agar 

materi tersebut di aplikasikan di lingkungan kesehariannya.
102

 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga peran utama 

seorang trainer, peran pertama adalah mempromosikan perubahan perilaku 

tujuannya agar setelah selesai training orang kemudian mengaplikasikan. Tujuan 

besar dari proses komunikasi tersebut adalah dimana seseorang berubah yang 

tidak tahu menjadi tahu yang tidak bisa menjadi bisa kemudian dia 

mengaplikasikan di lingkungan kesehariannya. Kedua adalah agar orang lain 

paham sehingga kita perlu merespon kebutuhannya, seorang peace maker mampu 

membuat program kegiatan organisasi dengan menciptakan suasana belajar yang 

aman dan nyaman. 
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6. Pelatihan Public Speaking 

Public Speaking adalah sebuah proses dimana pembicara tampil di depan 

audiens untuk menyampaikan sebuah pesan. Tentu pesan yang dimaksud adalah 

pesan-pesan kerukunan dan moderasi beragama. Setiap orang tentu memiliki 

kesempatan untuk berbicara di depan umum itu artinya bukan hanya selebritis, 

atau para pejabat saja. Kemampuan berbicara di depan umum pada dasarnya 

dimiliki oleh setiap manusia hanya saja mampu tidaknya kita berbicara di depan 

publik tergantung tingkat dan disiplin dalam mengembangkannya kemampuan 

tersebut. 

Saat ini sangat dibutuhkan untuk setiap individu baik untuk pelajar, 

mahasiswa, pekerja profesional maupun para praktisi diberbagai bidang untuk 

mampu tampil sebagai pembicara yang baik agar lawan bicara dapat mengerti 

pesan yang disampaikan. Namun banyak yang belum sadar akan pentingnya 

keterampilan public speaking sehingga banyak orang yang belum mampu 

menguasai diri dan audience. Ketika tampil dalam menyampaikan sebuah gagasan 

sebelum berbicara di depan umum ada beberapa hal yang dapat dilakukan. 

Pertama kenali diri sendiri mengenali diri sendiri merupakan sebuah modal 

utama dalam berbicara yakinkan diri bahwa kita mampu dan bisa. Kedua 

menanamkan dalam diri bahwa kesuksesan direncanakan begitu juga dengan 

kesuksesan berbicara di depan umum lakukanlah persiapan dengan sebaik-

baiknya bukan sesempurna mungkin.
103

 Maka dengan demikian tahap akhir 

adalah evaluasi diri sendiri dengan cara bertanya pada orang-orang terdekat apa 

yang menjadi kelebihan dan kekurangan saat berbicara. 
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Menurut Ruben, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh setiap orang 

jika ingin menyuarakan perdamaian dimulai dari tingkat paling bawah hingga 

ketingkat paling atas. Cara tersebut adalah menerapkan lima langkah Reacing, 

United, Beware, Enoble, Needy yang jika disingkat menjadi RUBEN atau disebut 

dengan Ruben Steps
104

 adalah sebagai berikut : 

a. Reacing bermakna menjaukau semua orang. Seorang peace maker harus 

memulai langkah awal tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras di 

semua level masyarakat. Hal yang menjadi prioritas adalah memberikan 

kesan yang baik terhadap diri sendiri bahwa apa yang dikerjakan adalah 

sesuatu yang mulia. Selanjtnya tingkatkan kemampuan komunikasi kepada 

semua pihak, hindari pembicaraan yang dapat memicu perselisihan. 

b. United  bermakna menyatu dengan tulus. Perbedaan karakter seringkali 

menjadi tantangan terbesar dalam suatu komunitas ataupun organisasi. 

Benturan antara dua karakter yang berbeda dapat membuat persatuan menjadi 

terganggu. Menjadi penyampai pesan perdamaian dibutuhkan karakter yang 

tulus dan mampu dengan hati yang lapang menerima perbedaan. 

c. Beware bermakna mewaspadai pengaruh negatif dengan cara memperkuat 

diri sendiri untuk tahan terhadap hal-hal negatif hingga pada akhirnya 

pengaruh negatif tersebut diubah menjadi sesuatu yang positif/bermanfaat. 

d. Enoble bermakna memanusiakan manusia. Proses selanjutnya adalah 

menyadarkan dan mengembangkan semua potensi dalam aktivitas organisasi. 

Beberapa hal yang perlu dihindari agar manusia tetap merasa dihargai; 

pertama, membenci tanpa alasan. Kedua, berfokus pada sesuatu yang bersifat 

lahiriyah. Ketiga, pilih kasih dan merendahkan orang lain. 
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e. Needy bermakna merasa miskin/berkecukupan. Seseorang tidak boleh 

berpuas diri dengan ilmu dan pengalaman yang baru. Semakin luas jangkauan 

komunikasi maka akan berdampak pada kepribadian seseorang.
105

 

Sebagai seorang aktivis kerukunan dan moderasi beragama maka secara 

tidak langsung interaksi seperti memimpin rapat, presentasi dan laininya, 

meghendaki kita untuk tampil dengan sebaik mungkin. Secara tidak langsung 

seorang public speaker diharapkan mampu memberikan motivasi dalam bekerja 

dengan sukses. Keterampilan public speaking dalam dunia organisasi, apalagi di 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness, diperlukan untuk menyampaikan ide 

mendeskripsikan sesuatu hingga melaporkan hasil kerja pada orang lain. 

 Kemampuan publik speaking yang baik tentu akan memberikan nilai positif 

terhadap pribadi dan organisasi itu sendiri. sebenarnya publik speaking sama 

seperti pelajaran lainnya bisa dipelajari dan juga bisa dilatih karena public 

speaking adalah sebuah keterampilan. Oleh sebab itu, Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness melakukan kegiatan pelatihan tersebut dengan tujuan agar 

para anggota organisasi dibekali keterampilan berbicara secara baik, agar pesan-

pesan teologi kerukunan tersampaikan. 

7. Sharing Session 

Sharing Session menurut bahasa Indonesia adalah sesi berbagi. Sesi berbagi 

tentunya mempunyai cakupan yang luas, namun kegiatan tersebut biasanya 

digunakan sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, 

keterampilan dan lain-lain. Aktifitas seperti seminar, diskusi, forum, workshop 

dan yang lainnya merupakan bagian dari istilah sharing session itu sendiri. 

Sharing bersama memiliki berbagai ragam manfaat, terutama dalam berorganisasi. 
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Sharing Session merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan utnuk 

memabagi pengetahuan, ide dan pengalaman dengan orang lain. Kegiatan ini 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk pengembangan diri dengan belajar 

dari orang lain. Kegiatan ini tentu merupakan kegiatan yang positif dengan 

berbagai manfaat. Kegiatan yang dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap ada kesempatan 

untuk berkumpul bersama. Berikut beberapa manfaat dari kegiatan tersebut : 

a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan persentasi pada aktifitas 

sosial. Saat diskusi misalnya tanya jawab, seorang yang mahir dengan 

berkomunikasi akan lebih mudah dipahami penjelasannya. Dengan terbiasa 

sharing bersama, maka secara tidak langsung kita telah terlibat aktif dan 

memudahkan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang kita 

miliki. Ini tentu berguna secara pribadi juga untuk karir dimasa mendatang 

b. Menambah pengetahuan dan mengembangkan pengalaman. Sharing Session 

yang dilakukan pada umumnya dengan metode diskusi, tidak terlalu formal 

seperti, workshop atau seminar. Melaluli proses tanya jawab itulah kita dapat 

mengetahui beberapa informasi yang menurut kita sesuatu yang baru dan 

belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya dengan tenang kita dapat 

menyimak mengolah dan menelaah ide-ide dari orang lain untuk dapat 

dikembagkandengan kemanpuan analis yang kritik. 

c. Meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme dalam berorganisasi Hal 

tersebut dikarenakan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kita dapat 

berbagi pengetauan dan informasi serta pengalaman. Hal tersebut akan 

berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan, agar tidak terjadi diskomunikasi 

dan kesalah pahaman. Dengan demikian seseorang akan memperlihatkan 

keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Partisipasi pada setiap kegiatan 



124 
 

 

 

baik mewakili organisasi, juga memperlihatkan suatu kepedulian sosial dan 

komitmen terhadap Lembaga dan organisasi. 

d. Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi. Hal tersebut dapat terjadi karena 

sesorang dapat dengan mudah mengeksplorasi gagasan, ide-ide baru yang 

terkini hingga menghasilkan pola piker out of the box. Dengan menyimak dan 

mekomunasikan secara efektif seseorang akan lebih mudah mengembangkan 

daya pikir kritisnya dan mampu membuat trobosan serta gagasan baru. Hal 

tersebut merupakan faktor penting dalam mengembangkan kreativitas dan 

inovasi, terutama kreativitas dalam berorganisasi. 

e. Memperluas Jaringan dan Membangun Komunikasi yang Sehat dengan cara 

membantu seseorang untuk memperluas networking dengan orang lain, 

Lembaga atau organisasi lain. Hal tersebut memungkinkan untuk menjalin 

Kerjasama dengan pihak-pihak sponsor dalam membantu mensukseskan 

kegiatan organisasi. Dengan demikian seseorang dapat mengenal lebih dekat 

secara kekeluargaan dan ikatan secara khusus yang sama dengan tujuan dan 

pengembangan organisasi. 

f. Menyelesaikan masalah dengan memproleh solusi yang lebih baik. Setiap 

masalah yang hidapi oleh lembaga atau organisasi perlu sebuah Solusi yang 

tepat, ini mengharuskan setiap anggota organisasi untuk bertukar gagasan, 

berdiskusi, musyawarah agar mendapatkan ide-ide yang cemerlang.
106

 

Dengan demikian setiap masalah yang dihadapi tentu dengan pertimbangan 

secara akurat, maka akan terasa lebih ringan dengan bantuan dari berbagai 

pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama konsep teologi kerukunan yang 

diterapkan pada Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai 

Pilar Moderasi Beragama, terbagi dalam tiga bagian  yaitu : 1) Faith Full and 

Respect Full, 2) Konsep 12 Nilai Dasar Perdamaian, yaitu Berdamai dengan diri 

sendiri terdiri dari (Menerima Diri, Prasangka, dan Sukuisme), Hambatan menuju 

perdamaian terdiri dari (Perbedaan Agama, Perbedaan Jenis Kelamin, Perbedaan 

Status Ekonomi, dan Perbedaan Kelompok atau Geng), Jalan menuju perdamaian 

terdiri dari (Memahami Keragaman, Memahami Konflik, Menolak Kekerasan, 

Mengakui Kesalahan, dan Memberi Maaf). 3) Cinta yaitu Care (Peduli), Initiave 

(Prakarsa/Tindakan), Need (Kebutuhan), Treat (Memperlakukan, Mengobati atau 

Merawat), dan Acceptence (Penerimaan). 

Kedua implementasi teologi kerukunan yang diterapkan pada Organisasi 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness sebagai Pilar Moderasi beragama 

adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam organisasi untuk 

dikelola secara bersama dan melalui pengembangan diri diberbagai jenis kegiatan 

yaitu : Kedai Perdamaian, Rumah Singgah, Peace Education, Peace Analysis, 

Peace Preneurship, Scriptual Reasoning, Peace Camp, Peacesantren, Peacetival, 

Training of Trainer, Pelatihan Public Speaking,  dan Sharing Session. 
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B. Implikasi 

Pertama konsep teologi Mahabbah Institute for Peace and Goodness dalam 

mewujudkan moderasi beragama sangat terlihat melalui program yang diterapkan 

untuk menyebarluaskan penguatan moderasi beragama. Pemahaman makna 

diharapkan mampu untuk lebih diterapkan oleh semua kalangan bukan hanya 

yang menjadi anggota forum agama atau organisasi melainkan masyarakat 

setempat memahami arti penguatan keimanan dengan makna toleransi umat 

beragama. 

Kedua penelitian ini diharapkan menjadi rujukan referensi yang bermanfaat 

sebagai pengembangan wawasan keilmuan di bidang teologi kerukunan dan 

moderasi beragama dan menjadi bahan bacaan, rujukan agar mampu mengetahui 

keberadaan peran, fungsi dan tugas Mahabbah Institute for Peace and Goodness. 

Diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi umat beragama agar kiranya 

mereka menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya serta hidup rukun 

dengan sesama umat beragama. 

Ketiga diharapkan kepada pemerintah untuk lebih intensif dalam 

bekerjasama dengan organisasi, lembaga lintas iman dalam mensosialisasikan 

modersi beragama sampai ke lapisan masyarakat. Selanjutnya membantu dalam 

mengevaluasi, mengembangkan ide-ide baru khususnya bagi organisasi yang 

berorientasi kepada hubungan lintas Agama dan kepercayaan. 

Keempat diharapkan menjadi pemikiran yang baru bagi para pendidik baik 

disekolah maupun diluar sekolah dalam mengembangkan moderasi beragama di 

Republik Indonesia. Dengan demikian masukan bagi para pembuat kebijakan 

public untuk memperbaiki keadaan masyarakat baik segi spiritual, sosial, budaya, 

ekonomi, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG) sebagai organisasi yang 

bergerak dibidang sosial, perdamaian dan lintas iman. MIPG adalah organisasi yang 

mengemban misi perdamaian yang dibentuk pada tanggal 12-13 Agustus 2015 di 

Makassar Sulawesi Selatan. MIPG merupakan organisasi lintas iman yang berfokus pada 

anak muda yang memang memiliki semangat untuk mengampanyekan perdamaian. 

Pemuda merupakan harapan bangsa yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa 

depan, oleh karena itu anak muda haruslah memiliki peran yang strategis dalam hal 

perdamaian terutama perdamaian dalam menyikapi perbedaan agama.  

MIPG sebagai organisisasi lintas iman memungkinkan para pendidik, mahasiswa, 

pemuda dan seluruh lapisan masyarakat berinteraksi lebih intensif untuk mewujudkan 

pedamaian dunia sehingga terjadi evolusi kultural yang menjungjung sikap toleransi dan 

kerukunan di Indonesia. Pengembangan organisasi berdampak pada berbagai aspek 

dalam pengelolaan MIPG, termasuk upaya dalam pencapaian visi yang menjadi acuan. 

Visi MIPG untuk menjadi lembaga independen untuk menciptakan rasa persaudaraan, 

kasih sayang dan perdamaian antar umat manusia yang berasal dari berbagai latar 

belakang yang berbeda. Sebagai suatu lembaga yang harus terus berkembang secara 

dinamis dan adaptif terhadap segala perubahan, dari sisi kelembagaan MIPG harus terus 

menata diri dalam perspektif menuju suatu institusi yang memiliki daya saing dengan 

lembaga lain. Dasar Hukum Organisasi ini adalah Pancasila dan UUD 1945.  
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B. Tujuan 

Tujuan didirikannya Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG), yaitu : 

1. Mendukung kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program pemerintah 

2. Guna menciptakan generasi cinta damai dalam dunia global serta 

mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sumber daya generasi 

muda yang berbudi pekerti luhur, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, 

bertanggungjawab dan menguasai ilmu pengetahuan. 

3. Memupuk dan membina rasa persaudaraan kekeluargaan antar umat beragama 

di lingkungan masyarakat yang harmonis dan dinamis 

Secara keseluruhan tujuan organisasi ini adalah mengembangkan potensi-potensi 

yang ada untuk dikelola secara bersama, agar dapat mensejahtrakan juga sebagai 

pengembangan dari organisasi ini melalui beberapa jenis kegiatan seperti : 

1. Kedai Perdamaian 

2. Rumah Singgah 

3. Peace Education 

4. Peace Analysis : Kajian, Penelitian, dan Penerbitan  

5. Peace Preneurship 

 

MIPG sebagai organisasi nirlaba dimana sumberdaya dari sumbangan yang tidak 

mengharapkan pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah 

sumberdaya yang diberikan. Maka dari itu diperlukan sebuah usaha-usaha kreatif untuk 

mengembangkan organisasi. MIPG menegembangkan Peace Preneurship sebagai suatu 

inisiatif untuk membuat usaha yang bertujuan untuk membatu mendanai organisasi juga 

mampu mendorong anggota dari segi ekonomi. Keuntungan dari usaha-usaha itulah 

nantinya menjadi donatur tetap disetiap kegiatan yang hendak laksanakan oleh organisasi. 
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BAB II 

KEADAAN SAAT INI 

A. Keadaan Lembaga 

Pemahaman akan pentingnya toleransi di tengah-tengah masyarakat di seluruh 

wilayah Indonesia sampai saat ini masih dinilai sangat penting. Toleransi merupakan 

peneguhan akan penghargaan keberadaan agama lain sebagai fakta pluralitas sosial. 

Kerukunan dan toleransi itu tidak direkayasa, tidak dipaksakan juga tidak dalam rangka 

kepentingan tertentu, apalagi kepentingan politik kekuasaan dan uang atau kepentingan 

eksklusivitas keberagaman warga masyarakat. 

Dialog lintas agama dan kunjungan lapangan merupakan strategi yang efektif dalam 

menjajikan relasi antar umat beragama dan membangun toleransi dalam Masyarakat. 

Interaksi dan pergaulan, persahabatan, pertemanan, diskusi, dialog antar iman itu sama 

sekali bukanlah hal yang perlu  dikhawatirkan atau ditakuti, bukan pula harus dihindari 

ataupun ditolak. Interaksi dan dialog antar iman tidak akan mengaburkan iman 

keberagamaan siapapun, melainkan akan lebih menguatkan dan memperteguh keyakinan 

imannya sendiri serta mendewasakannya sebagai seorang warga negara yang beradab 

dan paham keberagaman. 

Keberadaan masyarakat yang senantiasa merawat dan menjunjung tinggi budaya 

perdamaian di tengah-tengah keberagaman di negara ini masih tampak terlihat. Hal ini 

dibuktikan dari beberapa komuniatas dan kelompok anti radikalisme, dan selalu 

menyerukan pesan-pesan positif kerap kali masih terlihat. Beberapa organisasi atau 

lembaga yang bergerak dibidang jaringan lintas iman yang berada dikota Makassar yang 

mewadahi seluruh elemen masyarakat, dari berbagai golongan, suku, ras, agama dan 

berbagai perbedaan lainnya yang untuk bersatu menyerukan perdamaian. 
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MIPG dibentuk pada bulan Agustus 2015 saat itu kita lakukan Peace Camp di 

Galesong, nanti resmi mendapatkan akta pendirian pada tanggal 3 Juni 2016. Awal 

berdirinya organisasi ini bernama Makassar Internasional Peace Generation atau yang di 

singkat MIPG merupakan sebuah lembaga lintas iman yang bergerak dibidang sosial 

keagamaan dengan visi mewujudkan perdamaian. Organisasi ini terbentuk sekitar 2 tahun 

yang lalu pada saat dilaksanakannya peace camp pertama di Pantai Bintang Galesong 

Takalar pada tanggal 21-13 Agustus 2015. Kegiatan peace camp ini diprakarsai oleh 

beberapa orang termasuk bapak Fery Mangin yang merupakan pendiri dan juga sebagai 

ketua dari MIPG dan idenya itu untuk membuat peace camp bermula saat dia mengikuti 

acara pelatihan fasilitator untuk guru dan tenaga sukarela di Kota Bandung yang nantinya 

menjadi fasilitator perdamaian kepada anak didiknya di seluruh wilayah Indonesia. 

Terselenggaranya acara peace camp pertama yang merupakan cikal bakal lahirnya 

MIPG, berkat dari dukungan beberapa pihak yang memang prihatin dengan kondisi 

kedamaian negeri ini khususnya di Makassar. Lembaga lintas iman ini berfokus pada anak 

muda yang memang memiliki semangat untuk mengampanyekan perdamaian, mengingat 

selama ini anak muda jarang dilibatkan dalam keagiatan perdamaian maupun dialog lintas 

iman. Pemuda merupakan harapan bangsa yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin 

masa depan, oleh karena itu anak muda haruslah memiliki peran yang strategis dalam hal 

perdamaian terutama perdamaian dalam menyikapi perbedaan agama. Kedamaian suatu 

negara bisa terwujud jika para penganut agamanya damai sedang kerukunan dan 

kedamaian tidak akan terwujud tanpa adanya dialog lintas iman terutama dikalangan 

mahasiswa (remaja). 

 

 



MIPG-Love For Life 
 
Naskah Akademik Mahabbah Institute for Peace and Goodness 2024 

 

5i 

BADAN STRUKTUR PENGURUS 

MAHABBAH INTITUTE FOR PEACE AND GOODNESS 

 

Pembina     : Prof. Dr. H. Muhammad Galib M, M. A. 

Ketua Umum     : Drs. Danial Feri Mangin 

Sekertaris     : Syamsul Arif Ghalib, M. A 

Bendahara     : Anpan Randalembang 

Bidang Lintas Iman    : Muhammad Arif Syam, S. Ag., M. Ag 

Bidang Pengembangan SDM  : Ruben Lewi L. Dero 

Bidang Pendidikan     : Kamardi, S. S 

Bidang Program dan Multimedia  : Roly Hoke, S. Kom 

Bidang Sosial     : Muhammad Nur Agus 

Bidang Kesehatan    : Damaris Kristiani 

 

Badan pengurus organisasi diatas merupakan pengurus inti di organisasi Mahabbah 

Intitute for Peace and Goodness. Pengurus inti bersama-sama bertugas 

mengkoordinasikan dan mengendalikan orgnanisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan 

yang akan dilakukan.  

 

 

 



MIPG-Love For Life 
 
Naskah Akademik Mahabbah Institute for Peace and Goodness 2024 

 

6i 

RINCIAN STRUKTUR PENGURUS HARIAN 

MAHABBAH INSTITUTE FOR PEACE AND GOODNESS TAHUN 2024 

Ketua    : Irfan Arfandi, S. Pd. 

Sekretaris   : Inditya Amanda Syahrir 

Bendahara   : Arum Adityaningrum 

Div. Lintas Iman  : Kord. Muhammad Arief Syam, S.Ag., M.Ag. 

 Nur Fadilah, S.Ag 

 Musdalifa Basri 

 Lady Febrianti Lukmana 

Div. Pendidikan  : Kord. Kamardi, S.Pd. 

 Aneesah Fauziyah Ghalib, S.Pd. 

 Gita Pratiwi Mangin 

 Nursinta 

Div. Kesehatan  : Kord. Hj. Zulfah 

 Nunung 

 Irna, S.Pd., M.Pd. 

Div. Sosial   : Kord. Nur Amanah Syukriyah 

 Muhammad Nur Agus 

 Kadri 

 Putri 

 Tika 

Div. Humas/Pubdok  : Kord. Rolly Hoke 

 Mustawakkal 

 Mukhlisah Amin 
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Tugas dan Fungsi Pengurus Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

Sebagai sebuah organisasi tentunya setiap yang terlibat didalamnya mempunyai 

tugasnya masing-masing. Berikut rincian dan penjelasan singkat para petugas organisasi : 

a. Pembina berfungsi untuk mengarahkan segala aktifitas organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi dengan berdasarkan Visi dan Misi lembaga 

b. Ketua umum berfungsi dan bertanggungjawab melakukan koordinasi dalam setiap 

program kerja kegiatan organisasi. Ketua umum berkewajiban melakukan 

pertanggungjawaban secara internal ataupun terbuka. 

c. Sekertaris bertugas dalam mengelola dokumentasi, semua dokumen yang diperlukan 

dalam organisasi seperti persuratan, perizinan hingga arsip yang dianggap penting. 

d. Bendahara bertanggungjawab atas segala bentuk manajemen keungan organisasi, 

baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang bersifat aset tetap maupun 

bergerak.  

e. Koordinator bidang lintas iman berfungsi sebagai sarana untuk menjalin silaturrahmi 

dengan lembaga, organisasi, Agama, aliran kepercayaan, dan seluruh lapisan 

masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan kerukunan. 

f. Koordinator bidang Kesehatan sebagai media sosialisasi dalam bidang kesehatan. 

Seperti program bebas asap rokok, pola hidup sehat. Kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan seperti bakti sosial, kerja bakti. 

g. Koordinator bidang pendidikan melaksanakan segala aktivitas program kerja yang 

berkaitan dengan pendidikan, pelatihan baca tulis dasar, dan pencerdasan kepada 

masyarakat. 

h. Koordinator bidang program dan multimedia bertugas mempublikasikan setiap 

kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Program multimedia ini juga sebagai 

sarana informasi public bagi yang ingin mengetahui informasi organisasi.  
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i. Koordinator Pengembangan Sumber daya Manusia, mempunyai dua tugas melakukan 

rekrutmen, atau kaderisasi secara berjenjang dengan tujuan keberlanjutan regenerasi 

yang ada di dalam lembaga. 

j. Koordinator humas bertugas membangun relasi komunikasi secara aktif dengan 

pihak-pihak tertentu. Menjalin kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal 

lembaga. 

k. Anggota bertugas menjalankan tugas secara seksama dalam mencapai tujuan 

bersama dalam organisasi. 

l. Pengurus harian bertanggung jawab dalam melakukan fungsi monitoring, kontrol, 

koordinasi, pengembangan maupun peningkatan sistem manajemen administrasi dan 

keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal di 

dalam organisasi. 

B. Sumber Daya 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness (MIPG) bermaksud dan bertujuan melakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Mendirikan dan melenggarakan perkumpulan atau lembaga yang menjadi 

tempat atau sarana pendidikan guna menanamkan atau menciptakan jiwa cinta 

damai generasi muda terhadap dunia global dan live skill 

2. Menyelenggarakan seminar-seminar dalam rangka memperluas informasi 

mengenai pentingnya kesadaran untuk menanamkan rasa cinta damai pada 

dunia global saat ini 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian, konsultan pembinaan dan penyuluhan 

lembaga MIPG ini kepada masyarakat yang bersifat sosial 

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

dan pendukung lembaga MIPG ini sesuai dengan azas dan tujuan. 
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BAB III 

RENCANA PENGEMBANGAN 

A. VISI dan MISI MIPG 

Setiap organisasi atau lembaga manapun pasti mempunyai alur tujuan yang hendak 

dicapai, sebagaimana Mahabbah Institute for Peace and Goodness ini juga memiliki visi 

dan misi sebagai organisasi lintas iman. Adapun visi dan misinya sebagai berikut: 

Visi: Menjadi lembaga independen untuk menciptakan rasa persaudaraan, kasih 

sayang dan perdamaian antar umat manusia yang berasal dari berbagai latar belakang 

yang berbeda. 

Misi: 

1. Membangun dialog lintas iman dan budaya dengan perinsip saling 

menguatkan dan saling menghargai iman, keyakinan, kepercayaan dan nilai-

nilai yang dianut setiap manusia. 

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

perdamaian. 

3. Menyediakan pelayanan kemanusiaan diberbagai bidang. 

4. Menjalin komunikasi lintas iman dan lintas budaya. 

5. Membangun sinergi lintas lembaga dalam mencapai tujuan. 

B. Konsep Teologi Kerukunan MIPG 

 

Konsep pembentukan nilai bersama yang ada dalam Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness adalah berjuang bersama dalam upaya menepis sikap intoleran, ujaran 

kebencian dan mewujudkan kehidupan yang damai kepada setiap manusia. Proses untuk 

menjadi agen of peace anggota MIPG dibekali dengan Training oleh fasilitator dari Peace 

Generation.  
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Nilai tentang persaudaraan, persahabatan tanpa memandang latar belakang 

keyakinan merupakan salah satu faktor penting untuk menjadi pelopor perdamaian. Ikatan 

persahabatan tidaklah mudah terjalin, butuh waktu dan proses pembentukan nilai bersama 

ini yang meliputi kesepahaman dalam sebuah konsep teologi kerukunan versi Mahabbah 

Institute For Peace And Goodness adalah sebuah konsep atau gagasan dari anggota 

oraganisasi yang makna dan hakikatnya tidak memihak kepada agama, kelompok dan 

suku tertentu, melainkan menjadi titik temu diantara perbedaan. Konsep tersebut dapat 

diterima oleh setiap anggota organisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut konsep Teologi Kerukunan Mahabbah Institute for Peace And Goodness : 

1. Faith Full and Respect Full 

Istilah ini di populerkan oleh ketua umum sekaligus pendiri Mahabbah Institute for 

Peace and Goddness sebagai identitas organisasi. Istilah faith full bermaksud taat kepada 

keyakinan tanpa harus mengajak orang lain pindah kepada keyakinan lain. Sendangkan 

Respect full berarti sangat menghormati segala bentuk keyakinan dari segala aktifitas 

keagamaan atau keyakinan orang lain. 

2. Konsep 12 Nilai Dasar Perdamaian 

Nilai – nilai dasar perdamaian ini adalah sebagai berikut : 

a. Berdamai dengan diri, yaitu :  

1. Menerima Diri 

2. Prasangka 

b.   Hambatan Menuju Perdamaian, yaitu : 

1. Sukuisme 

2. Perbedaan Agama 

3. Perbedaan Jenis Kelamin 
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4. Perbedaan Status Ekonomi 

5. Perbedaan Kelompok atau Geng 

c. Jalan Menuju Perdamaian, yaitu : 

1. Memahami Keragaman 

2. Memahami Konflik 

3. Menolak Kekerasan 

4. Mengakui Kesalahan 

5. Memberi Maaf 

3. CINTA 

Pada bagian ini akan mengurai suatu konsep teologi kerukunan yang ada pada 

organisasi Mahabbah Institute for peace and Goodness yang dimana konsep itu 

dipahami oleh anggota organisasi tersebut bernama CINTA yang merupakan 

singakatan dari Care (Peduli), Initiative (Tindakan), Need (Kebutuhan), Treat 

(Memperlakukan, Mengobati atau Merawat), Acceptence (Penerimaan). Konsep 

CINTA tersebut dapat dilihat dalam yang berjudul I am Christian and I Love Muslim 

yang ditulis oleh Danial Fery salah satu pendiri MIPG 

C. Rencana Pengembangan Program dan Kegiatan MIPG 

 

1. Peace Camp 
 

Peace Camp merupakan kegiatan yang dirancang dalam bentuk camp ataupun 

perbauran peserta dengan fasilitator yang dilaksanakan selama tiga hari dengan mengisi 

materi-materi tentang perdamaian. Peace camp ini diharapkan dapat menjaring pemuda 

pemudi yang tertarik dengan isu perdamaian. nantinya pemuda-pemudi diharapkan mejadi 

aktivis perdamaian yang berani memeperjuangkan nilai-nilai kedamaian.  
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Kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk mewadahi terjadinya pengalaman 

yang akan merubah pemikiran yang yang sempit menjadi luas, dengan kata lain dari 

intoleran menjadi toleran, dari tidak bersaudara menjadi bersaudara. 

2. Scriptural Reasoning 

Scriptural Reasoning adalah sebuah kegiatan yang melibatkan berbagai orang dari 

latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda untuk diskusi, bertukar pendapat, dan 

latihan membaca kitab suci kepercayaan lain. Kelompok kecil yang terdiri dari orang 

Kristen, Hindu, Buddha, Konghuchu dan Muslim, dan kadangkala dari kepercayaan lain, 

berkumpul bersama untuk membaca pasal pendek dari kitab suci mereka dengan tema-

tema tertentu yang telah disepakati. 

Scriptural Reasoning merupakan dialog keagamaan berbasis persamaan 

pembahasan dari pembahasan kitab suci. Dialog keagamaan ini menjadi salah satu dari 

bentuk kegiatan MIPG yang rutin dilaksanakan. Peserta Scriptural Reasoning akan belajar 

banyak tentang kitab sucinya, karena akan membacanya di tengah orang yang mungkin 

belum pernah membacanya dan mendengarkannya. Peserta akan melihat tanggapan 

kitab sucinya melalui mata (perspektif) mereka. Kegiatan Scriptural Reasoning akan 

memperdalam hubungan sesama peserta karena akan menghabiskan waktu dengan 

orang-orang dari agama yang berbeda dan membicarakan teks kitab suci yang mereka 

pedulikan teks yang telah menjadi pusat hidup mereka. Peserta akan secara sukarela 

membagi pengalamannya yang terkait dengan topik yang didiskusikan. Peserta tidak 

harus setuju tentang semua hal. Peserta dapat berbicara tentang hal-hal menurut 

persepsinya 

3. Peacesantren 

Peacesantren merupakan salah satu program dari peace generation Indonesia 

yang juga dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace and Goodness yang merupakan 
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pendidikan damai yang dijalankan sejak tahun 2016. Peacesantren juga merupakan 

sebuah program yang dirancang khusus  

untuk mempelajari 12 Nilai Dasar Perdamaian. kegiatan ini melibatkan siswa yang 

berbeda agama dan keyakinan. Kegiatan peacesantren ini dilakukan di pondok pesantren 

dan sekolah SMA yang telah bekerjasama dengan pihak penyelenggara. Kegiatan yang 

dilakukan didalamnya termasuk scriptural reasoning, seminar lintas iman, dan pelatihan 

public speaking. Harapan yang ingin dicapai adalah terjalinnya toleransi aktif antara santri 

dari pondok pesantren dengan remaja non islam sebagai generasi penerus perdamaian. 

4. Peacetival 

Peacetival berarti Festival Perdamaian . Kedua kata ini digabungkan untuk menamai 

sebuah kegiatan organisasi yang menyuarakan perdamaian kepada masyarakat luas. 

Kegiatan tersebut meliputi lomba puisi perdamaian, gambar mewarnai untuk anak-anak, 

dan talk show inspirasi perdamaian. di puncak acara akan berlangsung Peace Promise 

bersama seluruh pengunjung, organisasi dan komutitas pecinta perdamaian. Peacetival 

merupakan upaya bersama untuk mendorong Makassar sebagai Compassionate City. 

Artinya, Makassar diharapkan menjadi kota yang berkomitmen untuk tetap menerapkan 

prinsip-prinsip welas asih dalam bentuk aktifitas, kebijakan, serta kehidupan 

masyarakatnya 

5. TOT (Training of Trainer) 

Training of trainer yang dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

merupakan usaha organisasi dalam mengembangkan kapasitas anggota untuk menjadi 

Agen of Peace yang handal. Seorang Peace Maker harus mampu tampil baik dikhalayak 

umum  menyampaikan materi-materi kerukunan agar mudah dipahami oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Peran sebagai seorang trainer dalam menyapaikan pesan-pesan 

kerukunan akan mendapatkan banyak manfaatnya yang diterima. 
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tiga peran utama seorang trainer, peran pertama adalah mempromosikan perubahan 

perilaku tujuannya agar setelah selesai training orang kemudian mengaplikasikan. Tujuan 

besar dari proses komunikasi tersebut adalah dimana seseorang berubah yang tidak tahu 

menjadi tahu yang tidak bisa mengaplikasikan di lingkungan kesehariannya. Kedua adalah 

agar orang lain paham sehingga kita perlu merespon kebutuhannya, seorang peace 

maker mampu membuat program kegiatan organisasi dengan menciptakan suasana 

belajar yang aman dan nyaman. 

6. Pelatihan Public Speaking 

Sebagai seorang aktivis kerukunan dan moderasi beragama maka secara tidak 

langsung interaksi seperti memimpin rapat, presentasi dan laininya, meghendaki kita untuk 

tampil dengan sebaik mungkin. Secara tidak langsung seorang public speaker diharapkan 

mampu memberikan motivasi dalam bekerja dengan sukses. Keterampilan public 

speaking dalam dunia organisasi, apalagi di Mahabbah Institute for Peace and Goodness, 

diperlukan untuk menyampaikan ide mendeskripsikan sesuatu hingga melaporkan hasil 

kerja pada orang lain. Upaya yang harus dilakukan oleh setiap orang jika ingin 

menyuarakan perdamaian dimulai dari tingkat paling bawah hingga ketingkat paling atas. 

Cara tersebut adalah menerapkan lima langkah Reacing, United, Beware, Enoble, Needy 

yang jika disingkat menjadi RUBEN atau disebut dengan Ruben Steps. 

7. Sharing Session 

Sharing Session merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan utnuk 

memabagi pengetahuan, ide dan pengalaman dengan orang lain. Kegiatan ini merupakan 

salah satu cara yang efektif untuk pengembangan diri dengan belajar dari orang lain. 

Kegiatan ini tentu merupakan kegiatan yang positif dengan berbagai manfaat. Kegiatan 

yang dilakukan oleh Mahabbah Institute for Peace and Goodness merupakan agenda rutin 

yang dilakukan setiap ada kesempatan untuk berkumpul bersama. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pembentukan dan penataan Naskah Akademik MIPG melalui pengembangan 

organisasi diharapakan mampu memenuhi tuntutan problematika masyarakat. 

Penyesuaian Naskah Akademik ini menjadi dasar dalam pengembangan Mahabbah 

Institute for Peace and Goodness kedepannya. MIPG dapat menyelaraskan tuntutan 

masyarakat dan keperluan penataan organisasi modern dengan regulasi yang ada serta 

prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan transparansi organisasi. Analisis dan kajian serta 

usulan yang tertuang pada bab 1 sampai dengan bab III naskah akademik ini diharapkan 

dapat memberikan dasar argumentasi dan kelayakan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada MIPG. 

Atas dasar hasil analisis dan kajian tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar 

dalam pengembangan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi MIPG dan Kementrian 

Agama Republik Indonesia. Semoga upaya membangun bangsa dan negara melalui 

layanan sosial dan lintas iman mendapat respon positif dan pengakuan dari para 

pemangku kebijakan pendidikan, serta mendapat ridlo Tuhan yang Maha Esa. 



LAMPIRAN 2 

Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Mahabbah Institute For Peace And 

Goodness (Mipg) 

PASAL 1 

Nama,Tempat dan Kedudukan 

Pendidikan ini bergerak dan memakai nama Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness (MIPG), yang berkedudukan di Jl. Perumnas Raya Antang Ruko Balang 

Tonjong No. 28G Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, jika perlu dapat dibuka 

cabang-cabangnya di seluruh Indonesia apabila di kehendaki oleh Badan 

Pengurus. 

PASAL 2 

Waktu 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG), didirikan untuk jangka 

waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai ditandatangani akta ini. 

PASAL 3 

Dasar 

Dasar Organisasi ini adalah Pancasila dan UUD 1945 

PASAL 4 

Maksud dan Tujuan 

Tujuan didirikannya Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG), yaitu : 

a. Ikut mengupayakan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program pemerintah 

b. Guna menciptakan generasi cinta damai dalam dunia global serta mengusahakan 

tujuan pendidikan untuk membentuk sumber daya generasi muda yang berbudi 



pekerti luhur, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, bertanggungjawab 

dan menguasai ilmu pengetahuan 

c. Memupuk dan membina rasa persaudaraan kekeluargaan antar umat beragama di 

lingkungan masyarakat yang harmonis dan dinamis 

PASAL 5 

Usaha-Usaha 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Mahabbah Institute for Peace 

and Goodness (MIPG) bermaksud dan bertujuan melakukan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Mendirikan dan melenggarakan perkumpulan atau lembaga yang menjadi tempat 

atau sarana pendidikan guna menanamkan atau menciptakan jiwa cinta damai 

generasi muda terhadap dunia global dan live skill 

b. Menyelenggarakan seminar-seminar dalam rangka memperluas informasi 

mengenai pentingnya kesadaran untuk menanamkan rasa cinta damai pada dunia 

global saat ini 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian, konsultan pembinaan dan penyuluhan 

lembaga MIPG ini kepada masyarakat yang bersifat sosial 

d. Mengadakan usaha-usaha lain yang dianggap sah yang berguna bagi anggota dan 

pendukung lembaga MIPG ini sesuai dengan azas dan tujuan 

PASAL 6 

Kekayaan dan Pendapatan 

Kekayaan Forum ini terdiri dari : 

a. Iuran dan sumbangan Badan Pengurus 

b. Iuran dan Sumbangan Anggota 



c. Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan 

Anggaran Dasar ini. 

d. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan 

maksud dan tujuan forum 

e. Kekayaan dalam bentuk tunai yang tidak terpakai atau tidak segera diperlukan 

disimpan pada sebuah Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus Forum dan 

diurus menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus 

PASAL 7 

Badan Pengurus 

a. Anggota badan pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat badan pengurus 

yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan jika kalau diadakan oleh badan 

pengurus maka badan pengurus wajib melaporkan keputusan tersebut kepada 

badan pendiri 

b. Jika terdapat lowongan anggota badan pengurus, maka rapat badan pengurus 

dapat memutuskan untuk mengisi lowongan tersebut 

PASAL 8 

Keanggotaan badan pengurus 

Keanggotaan pengurus berakhir karena : 

a. Meninggal dunia 

b. Atas permintaan sendiri 

c. Berakhir masa jabatannya 

d. Diberhentikan atas putusan rapat badan pengurus 

 



PASAL 9 

Proses pemberhentian anggota 

Pemberitahuan anggota badan pengurus hanya dapat dilakukan jika ia lalai, 

melakukan tindakan-tindakan baik di dalam atau diluar lingkungan organisasi 

sehingga merugikan kekayaan atau nama baik organisasi. Putusan pemberitahuan 

dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar 

pemberitahuannya. Setelah kepada anggota yang diberhentikan diberi kesempatan 

untuk membela diri dalam rapat yang khusus diadakan mengenai hal tersebut 

dihadapan rapat badan pengurus. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota 

badan pengrus dapat mengajukan calon untuk mengisi lowongan itu kepada badan 

pengurus yang dapat menguatkan usul itu akan tetapi badan pendiri itu dapat 

menunjuk seorang lain dengan tidak mengindahkan calon calon yang diusulkan 

oleh anggota-anggota badan pengurus lainnya. 

PASAL 10 

Tugas dan wewenang Badan Pengurus 

Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini : 

a. Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga semua hal yang 

tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan 

yang dipandang perlu dan berguna untuk forum 

b. Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut dalam ayat di atas 

tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini 

 

 

 



PASAL 11 

Kewajiban dan kekuasaan badan pengurus 

a. Para anggota badan pengurus sebagai suatu kesatuan berkewajiban untuk 

mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya badan dengan 

menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus dan 

menguasai kekayaan badan dengan sebaik-baiknya termasuk : 

1. Menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan dan dan rencana kerja 

2. Mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan/kekayaan forum 

3. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan berguna untuk 

mengembangkan organisasi 

b. Surat-surat keluar ditandatangani oleh ketua dan atau salah seorang sekertaris 

sedang untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, bendahara turut pula 

menandatanginya 

c. Dalam 2 bulan akhir tahun kalender juga menjadi tahun buku organisasi, ketua 

memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan organisasi dari tahun yang lampau 

kepada rapat badan pengurus 

d. Ketua atau sekertaris berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan 

dan karenya berhak melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan 

maupun yang menganai pemilihan akan tetapi dengan ketentuan : 

1. Membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain mendapatkan atau 

melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak lainnya 

2. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama organisasi 

3. Mengikat organisasi sebagai penjamin 

4. Menjaminkan barang-barang bergerak kepunyaan organisasi 

e. Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat pengurus 

 



PASAL 12 

Rapat Badan Pengurus 

a. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun, dalam rapat 

ketua memegang pimpinan rapat dan jikalau tidak hadir maka rapat dipimpin 

diantara mereka yang hadir 

b. Atas permintaan ketua atau sekertaris atau sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 

anggota pengurus, dapat diadakan rapat setiap waktu bila diperlukan 

c. Rapat pengurus dipanggil oleh ketua atau sekertaris dan jika ia berhalangan 1/3 

dari jumlah anggota pengurus lainnya 

d. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat pengurus harus dihadiri oleh 

sekurang-kuranya ½ dari jumlah anggota pengurus 

e. Semua keputusan diambil dari suara terbanyak kecuali dalam anggaran dasar ini 

ditentukan secara lain 

f. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak maka dalam hal ini pimpinan 

rapat memutuskan dengan kebijaksanaan 

PASAL 13 

Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi ini terdiri dari : 

a. Pembina : Prof. Dr. H. Muhammad Galib Mattola 

b. Badan Pengurus :  

Ketua   : Danial Fery 

Sekertaris  : Syamsul Arif Galib 

Bendahara  : Anpan Randalembang 



Dan bila dipandang perlu dapat diangkat beberapa pembantu 

umum/koordinator/staf. Pengangkatan nama tersebut keterangan para penghadap 

telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. 

PASAL 14 

Buku-buku dan Laporan 

a. Tahun buku organisasi ini dimulai pada permulaan bulan januari dan ditutup pada 

akhir bulan desember setiap tahunnya 

b. Pengurus diwajibkan membuat laporan perhitungan pertanggungjawaban 

mengenai keuangan organisasi 

c. Laporan neraca dan perhitungan tersebut selanjutnya dimintakan pengesahan oleh 

rapat tahunan oleh dewan pendiri 

d. Pengesahan dan perhitungan tersebut berarti menerima pertanggujawaban dewan 

pengurus atas segala perbuatan dan tindakannya terhadap organisasi dalam tahun 

yang lalu 

PASAL 15 

Perubahan, Tambahan atau Pembubaran 

a. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar organisasi ini atau 

untuk membubarkan organisasi hanya sah jika diambil oleh suatu rapat khusus 

yang diadakan untuk maksud tersebut, dengan tidak mengurangi substansi pasal 

diatas. 

b. Keputusan untuk membubarkan organisasi hanya dapat diambil apabila atas usul 

pengurus ternyata bahwa organisasi tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau 

kekayaan organisasi telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut 

pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan organisasi.  



c.  Jika forum ini dibubarkan maka setelah semua utang-utang diselesaikan, sisa 

kekayaan diserahkan kepada badan-badan lain yang memounyai tujuan sama 

d. Dipandang perlu di usulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota badan pengurus 

serta disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ jumlah suara yang hadir 

e. organisasi ini dibubarkan hanya setelah diputuskan dengan suara bulat oleh suatu 

rapat bersama antara badan pengurus yang diadakan khusus untuk maksud itu, 

atau usul dari sekurang-kurang 2/3 dari masing-masing jumlah anggota badan 

pengurus forum dan disetujui oleh semua anggota badan pengurus 

PASAL 16 

Cara Menggunakan sisa Keuntungan atau Laba 

Jika organisasi ini dibubarkan, maka badan pengurus berkewajiban untuk 

mengatur dan membereskan semua hutan organisasi di bawah pengawasan badan 

pengurus, kecuali jika rapat anggota badan pengurus menentukan cara 

mempergunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan organisasi 

PASAL 17 

Ketentuan Penutup 

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh badan aturan-aturan 

lainnya tetapi dengan ketentuan bahwa aturan-aturan lain yang demikian tidak 

boleh bertentangan dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini 

sebagaimana yang telah dimuat. 

 



LAMPIRAN 3 

        PIAGAM MADINAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

DAFTAR DATA INFORMAN 

NO NAMA RESPONDEN JABATAN STATUS 

1 Drs. Danial Feri Mangin Ketua Umum Informan Kunci 

2 Syamsul Arif Ghalib, M.A Sekertaris Umum Informan Tambahan 

3 Bendahara Anpan Randalembang Informan Kunci 

4 
Muhammad Arief Syam, S. 

Ag.,M. Ag 
Koord. Bidang Lintas Iman Informan Kunci 

5 Ruben Lewi L Dero 

Koord. Bidang 

Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Informan Tambahan 

6 Kamardi Koord. Bidang Pendidikan Informan Tambahan 

7 Damaris Kristiani Koord. Bidang Kesehatan Informan Tambahan 

8 Roly Hoke 
Koord. Bidang Program dan 

Multimedia 
Informan Tambahan 

9 Muhammad Nur Agus Koord. Bidang Sosial Informan Tambahan 

10 Gita Pratiwi Mangin Anggota Informan Tambahan 

 



LAMPIRAN 5 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

NO. PERTANYAAN 

1. 

Berbagai organisasi yang ada dikota Makassar, terkhusus organisasi yang serupa 

dengan MIPG yang berfokus pada Gerakan lintas iman, apa yang menjadi tujuan 

dan ciri khas MIPG ? 

2. 

Teologi Kerukunan merupakan suatu perekat keberagaman yang bersumber dari 

inti ajarana agama atau kepercayaan. Konsep teologi kerukunan seperti apa yang 

dimilki oleh MIPG ?  

3. 

Terwujudnya Masyarakat yang rukun tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya, terutama pemegang kekuasaan. Bagaimana usaha yang 

dilakukan oleh MIPG terkait dengan upaya pengembangan moderasi beragama ? 

4. 

Kita ketahui bersama bahwa, di MIPG ini banyak anggota dengan latar belakang 

agama, paham dan organisasi. Tantangan seperti apa yang menjadi beban dalam 

perjalan organisasi ini ? 

5. 

Apakah moderasi beragama yang tengah  dikembangkan/ disosialisasikan oleh 

Kementerian Agama RI, dipandang telah sukses dari segi komukasi perdamaian.? 

Ataukah hanya sampai pada pemuka agama tertentu saja. ? bagaimana tanggapan 

anda terkait hal tersebut.! 

6. 

Beberapa bulan yang lalu ada ada kasus pelarangan Pembangunan Gedung sekolah 

Kristen di Kota Parepare, meskipun syarat dan ketetuannya telah memenuhi tapi 

tetap saja didemo oleh warga setempat. Bagaimana tanggapan anda terkait hal 



tersebut, dan upaya apa yang harus dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada 

yang dirugikan ? 

7. 

Bagaimana pola recruitment anggota dalam organisasi ini, ? bagaimana cara 

meyakinkan kepada msayarakat luas jika ada yang beranggapan bahwa organisasi 

ini ujung-ujungnya kristenisasi atau islamisasi ? 

8. 
Bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh MIPG ? 

9. 

Apa yang menjadi harapan atau cita-cita di MIPG serta upaya apa saja yang 

dilakukan oleh MIPG dalam mengimplementasikan teologi kerukunan sebagai pilar 

moderasi beragama ? 

10. 

Bagaimana cara mengorganisir kegiatan MIPG agar tetap eksis dan berkelanjutan, 

mengingat anggota yang terdaftar memiliki jadwal dan kesibukan yang berbeda 

sementara disisi lain secara finansial belum sepenuhnya terpenuhi ? 

 



LAMPIRAN 6 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

Wawancara dengan bapak Fery Mangin (Founder/Ketua MIPG) di rumah bapak Fery Mangin 
pada tanggal 7 November 2023 

 

  

Wawancara dengan Roly Hoke (Kord. Bidang Multimedia MIPG)   

pada tanggal 7 November 2023 di Perumahan Bukit Batara Mawang 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Irfan Arfandi (Ketua Pengurus Harian MIPG)  

di Café Meelo Samata Gowa pada tanggal 4 Januari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Anpan Randalembang, (Bendahara MIPG) di sekretariat MIPG 

Pada tanggal 8 November 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara foto bersama 
Muhammad Arif Syam (Kord. Bdang Lintas Iman MIPG) 

di sekretariat MIPG tanggal 8 November 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Foto bersama Syamsul Arif Galib (Sekertaris MIPG) di sekretariat MIPG 

pada tanggal 8 November 2023 

 

 



 

 

 

  

Wawancara bersama bapak Fery Mangin (57 Tahun) Tahun Ketua Umum 
Mahabbah Institute for Peace and Goodness dan Ibu Damaris Kristiani (54 

Tahun) Koordinator bidang Kesehatan di Kediamannya Bukit Batara 
Mawang Kab. Gowa pada tanggal 14 Januari 2024 

 

Wawancara bersama Muhammad Nur Agus (29 Tahun) Koordinator 
bidang Sosial Mahabbah Institute for Peace and Goodness di 

Tamangapa Raya pada tanggal 14 Januari 2024 

 



 

 

 

  

Wawancara dengan Gita Pratiwi Mangin (28 Tahun) Bendahara Kegiatan 

Mahabbah Institute for Peace and Goodness di perumahan  Bukit 

Batara Mawang Kab. Gowa pada tanggal 14 Januari 2024 

Wawacara dengan Ruben Lewi L Dero (55 Tahun) Koordinator bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahabbah Institute for Peace and 

Goodness di Toddopuli 6 Makassar pada tanggal 14 Januari 2024. 



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

MAHABBAH INSTITUTE FOR PEACE AND GOODNESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Sharing Session Bersama Dengan Anggota Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness dirumah salah seorang pengurus MIPG pada tanggal 2 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Sharing Session Bersama dengan Anggota Mahabbah Institute for 

Peace and Goodness diKampus 2 UIN Alauddin Makassar tanggal 6 Agustus 2023 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Healing Day di Malino tanggal 4 Juni 2023 
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Dokumentasi Kegiatan Trust Building camp (bagian dari kegiatan Peace Camp) di Galesong 

pada tanggal 18 Oktober 2018. Peserta terdiri 65 orang dari berbagai latar belakang agama, 

lembaga dan organisasi 

 

 



 

Dokumentasi kegiatan Peacesantren di Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar padatanggal 
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Dokumentasi Kegiatan Peacetival Makassar yang diadakan di Mall Ratu Indah pada tanggal 
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Foto peserta perwakilan MIPG (Roly, Gita, Nisa, Ardi) mengikuti Training of Trainer di 

Bandung yang dilakukan oleh Peace Gen pada Tanggal 18 November 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Public Speaking oleh  Ruben Lewi L Dero di Makassar Sulawesi Selatan pada 
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Dokumentasi Kegiatan Scriptural Reasoning bersama mahasiswab STT 

INTIM Makassar dengan Mahabbah Institute for Peace and Goodness di 

Jalan Baji Dakka No. 7 Ahad, 6 November 2022 

Dokumentasi Scriptural Reasoning dengan tema Jalur menuju Pembebasan: 
Memahami Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur’an dan Al Kitab, pada 

tanggal 5 Agustus 2023 di taman kampus UIN Alauddin Makassar 
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RIWAYAT HIDUP 

KASRIADI, lahir pada tanggal 22 Juni 1994 di 

Tellulimpoe, Kab. Wajo tepatnya di kec. Majauleng desa 

Tellulimpoe. Pada tahun 2001 masuk SDN 163 

Tellulimpoe Kecamatan Majauleng Kab. Wajo dan 

tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Majauleng dan 

tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan 

pendidikan di Madrasah Aliayah As’Adiyah Putra Pusat Sengkang di Macanang 

dan tamat pada tahun 2013. Penulis Kemudian melanjutkan pendidikan di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat 

dan Politik Jurusan Perbandingan Agama/Studi Agama-agama 2013. Koordinator 

bidang pendidikan di Mahabbah Institute for Peace and Goodness tahun 2015. 

Ketua HJM Perbandingan UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Ketua Umum 

UKM Taekwondo UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Asisten Pelatih UKM 

Taekwondo UIN Alauddin Makassar tahun 2018. Guru dan pembina pramuka di 

MTsN 1 Wajo tahun 2019 sampai sekarang. Kepala TU dan guru di Mts 

As’adiyah No. 67 Tosora dan Tellulimpoe tahun 2020. Kepala Madrasah di MAS 

As’adiyah Tosora tahun 2023 sampai sekarang. Selanjutnya melanjutkan 

pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jenjang S2 pada prodi 

Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pemikiran Islam 2021. 

Karya tulis ilmiyah yang pernah ditulis : 

1. Skripsi yang berjudul Penerapan 12 Nilai dasar Perdamaian pada 

Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness Islam dan Kristen 

tahun 2018. 

2. Contestation of Theological Thought During the Covid 19 Pandemic 

(Indonesian Context) tahun 2023. 

 


	001 sampul tesis.pdf (p.1)
	002 Pernyataan Keaslian Tesis.pdf (p.2)
	003 Pengesahan Tesis.pdf (p.3)
	004 Kata Pengantar.pdf (p.4-6)
	005 Pedoman Transliterasi.pdf (p.7-15)
	006 Daftar Isi.pdf (p.16-18)
	007 Abstrak.pdf (p.19-21)
	008 BAB I Pendahuluan.pdf (p.22-37)
	009 BAB II Tinjauan Teoritis.pdf (p.38-85)
	010 BAB III Metode Penelitian.pdf (p.86-92)
	011 BAB IV Pembahasan.pdf (p.93-145)
	012 BAB V Penutup.pdf (p.146-147)
	013 Daftar Pustaka.pdf (p.148-157)
	014 Lampiran 1 NASKAH AKADEMIK-mipg.pdf (p.158-177)
	015 Lampiran 2 AD ART MIPG.pdf (p.178-185)
	016 Lampiran 3 Piagam Madinah.pdf (p.186-193)
	017 Lampiran 4 daftar data informan.pdf (p.194)
	018 Lampiran 5 daftar pertanyaan wawancara.pdf (p.195-196)
	019 Lampiran 6 DOKUMENTASI WAWANCARA.pdf (p.197-206)
	020 Lampiran 7 suket abstrak.pdf (p.207)
	021 Lampiran 8 Letter of Acceptance Jurnal Adabiyah.pdf (p.208-210)
	022 Lampiran 9 daftar RIWAYAT HIDUP (1).pdf (p.211)

