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ABSTRAK 

Nama   :Hasyanto 
NIM   :30100117102 
Jur/Prodi  :Aqidah dan Filsafat Islam 
Fakultas  :Ushuluddin dan Filsafat 
Judul Skripsi  :Moderasi Beragama Perspektif Mubaligh Muhammadiyah 
    Kabupaten Gowa 

 

Skripsi ini berjudul Moderasi Beragama Perspektif Mubaligh 
Muhammadiyah Kabupaten Gowa. Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah 
1). Bagaimana Makna Moderasi beragama bagi Mubaligh Muhammadiyah?, 2). 
Bagaimana penerapan Moderasi Beragama di kalangan Mubaligh 
Muhammadiyah?, 3). Bagaimana hasil Mubaligh Moderasi beragama di kalangan 
Muhammadiyah kabupaten Gowa?.  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan Filosofis dan Fenomenologis. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah Mubaligh Muhammadiyah Kabuaten Gowa sekaligus Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah di Kabupaten Gowa. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan referensi. Data yang 
diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu: Reduksi data 
(seleksi data), penyajian data dan penarikan kesimpulan (Conclusion 
Drawing/Verivication). 

Hasil penelitian ini mengantar kita memahami Moderasi beragama 
perspektif Mubaligh Muhammadiyah. Dijelaskan bahwa makna Moderasi 
beragama di kalangan Mubaligh Muhammadiyah merupakan suatu sikap moderat 
dilihat dari umat beragama dalam bersikap dan berpandangan, serta Mubaligh 
harus memahami konteks wilayah dakwahnya sehingga mampu berdakwah 
dengan kultul masyarakat. Yang diwujudkan dengan penerapan Musyarawah 
Tarjih dan metode berdakwah yang disampaikan kepada seluruh masyarakat 
khususnya di kabupaten Gowa, sehingga menghasilkan putusan Tarjih dan 
Dakwah Kultural sebagai sebuah kebijakan yang menunjukkan kemoderatan 
Mubaligh Muhammadiyah. 

Implikasi dari penelitian ini ada tiga, yaitu mensosialisasikan dan 
mendakwahkan kepada masyarakat Gowa terkait Moderasi beragama, Penerapan 
Moderasi beragama oleh Mubaligh Muhammadiyah dapat menjadi jalan untuk 
masyarakat menjalankan agama Allah dengan baik serta tidak memicu perdebatan 
panjang, Kebijakan yang menjadi hasilnya diharapkan mampu diterima oleh 
seluruh kelompok beragama sehingga dapat menjadi pedoman serta landasan 
dalam beragama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Moderasi beragama menjadi trend topik akhir-akhir ini baik dikalangan 

kaum intelektual dan kalangan komunitas beragama di Indonesia yang 

dirumuskan oleh kementerian agama. Rumusan ini berusaha mewujudkan 

kerukunan umat beragama yang hidup damai dan berjalin kelindan dengan 

mengarahkan umat beragama tidak bersikap ekstrem dalam beragama, baik itu 

ekstrem liberal ataupun ekstrem radikal. Namun akhir-akhir ini masih sering 

ditemukan berbagai tindakan ekstrem dan intoleran sehingga memicu terjadinya 

konflik antar agama. 

Konflik berlatar agama, menjadikan agama itu sendiri sebagai sumber 

masalah, baik dipandang sebagai sumber diskriminasi, perpecahan ataupun 

perselisihan. Selain itu juga ditemukan berbagai kelompok yang menolak rumusan 

Moderasi beragama bahkan sampai menyimpulkan bahwasanya Moderasi hanya 

pelemah orang beragama sehingga tak perlu untuk dipahami dan direalisasikan. 

Dengan pernyataan tersebut dapat dipahami adanya kesalahpahaman dalam 

memahami Moderasi Beragama. Sehingga hal ini perlu diluruskan kembali, serta 

mengembalikan esensi ajaran agama yang berusaha menghidari berbagai tindakan 

ekstrem dalam beragama. 

Diketahui bersama bahwa agama merupakan landasan moral manusia dan 

menjadi salah satu pemersatu manusia terbesar.
1
 Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

agama menjadi salah satu pemersatu manusia selain dari uang dan imperium, ialah 

                                                             
1
Yuval Noah Harari, Sapiens(Sejarah Ringkas Umat Manusia Dari Zaman Batu Hingga 

Zaman Kepunahannya), (Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2017), h.247 
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karena agama sangat menjaga tatanan sosial serta merapuhkan segala bentuk 

hierarki dalam masyarakat.  

Agama utamanya merupakan petunjuk bagi manusia menuju ke Tuhan 

serta menjadi penuntun hidup melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

Setiap umat beragama turut andil memberikan pengertian terkait apa itu agama. 

Sebab pergulatan dan perdebatan agama memiliki perhatian khusus, baik sebab 

perubahan yang dibawa serta pengikutnya yang bertebaran di seluruh dunia, 

dalam artian tidak pada satu agama tertentu saja. Penganut agama yang taat serta 

bersikap toleran dan bijaksana dapat dikatakan sebagai umat beragama yang taat 

pada aturan agamanya, sebab setiap agama membawa aturannya tersendiri yang 

hukum menjalankannya juga diatur pada agama tersebut.
2
 Sejumlah argumentasi 

serta gagasan terkait definisi agama, tapi tak satupun para ahli mendefinisikan 

agama sebagai dasar terjadinya konflik, apalagi konflik antar-umat beragama. 

Salah satu tokoh pemikir Indonesia; Parsudi Suparlan, menjelaskan bahwa agama 

adalah bentuk ibadah manusia yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan oleh 

suatu kelompok masyarakat beragama dalam merespon dan menyelesaikan 

persoalan sosial sebagai bentuk keyakinan mereka pada yang gaib atau Tuhan 

mereka.
3
 

Dengan aturan agama yang begitu kompleks, tentu mampu menghadapi 

peradaban manusia yang terus berkembang, terutama modernisasi yang 

berkembang di barat yang mampu mempengaruhi para umat beragama bahkan 

berusaha mengubah ajaran agama sesuai konteks keadaan dunia saat ini. 

Walaupun Islam mendukung perubahan dan peradaban dunia, Islam tak perlu 

mengubah aturan dasar serta pedoman hidupnya karena sudah sangat kompleks 

                                                             
2
Harun Nasution, Islam (Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya), Jilid-I, (Jakarta: UI-Press, 

2018), h.1. 
3
Amsal Bakhtiar, (Filsafat Agama-Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia), 

(Depok: Rajawali Pers,2017),h.13. 
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dan bersifat mutlak.
4
 Meski begitu tetap menerima modernisasi dengan menyortir 

yang sesuai untuk umat beragama di Indonesia khususnya yang beragama Islam 

demi menghindari perpecahan serta konflik antar-agama yang ada di Indonesia.  

Kementerian agama Republik Indonesia menyikapi sikap intoleran serta 

konflik umat beragama dengan merumuskan Moderasi Beragama tepatnya pada 

pertengahan tahun 2019. Moderasi beragama merupakan sebuah paradigma, 

perilaku atau sikap yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, tidak ekstrem 

dan senantiasa bertindak adil dalam beragama.
5
 Moderasi beragama dapat pula 

dimaksudkan untuk mendamaikan serta mewujudkan harmonisasi umat beragama 

di Indonesia baik pada antar-umat beragama atau antar-kelompok dalam satu 

agama. Universum mengartikan kedamaian secara aplikatif, yaitu perilaku yang 

seimbang dengan suasana hati yang tentram, bahagia dan moderat.
6
 

Perwujudannya yang mengajak setiap umat beragama untuk bersikap egaliter atau 

kesetaraan eksistensi tanpa bentukan hierarki, serta saling toleransi demi 

kedamaian sejati. Dalam ajaran Islam sendiri sangat mengutamakan perdamain, 

seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Seorang muslim sejati ialah 

yang mampu memberikan rasa damai.
7
 Karena kedamaian merupakan suasana 

nyaman, terbebas dari segala konflik, permusuhan, kebencian terhadap umat 

seagama maupun tak seagama.
8
 Walau perasaan damai itu sendiri berasal dari 

subjek itu sendiri
9
.  

                                                             
4
Harun Nasution, Islam (Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya), Jilid-II, (Jakarta: UI-Press, 

2018), h.91. 
5
Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2019),h.17-18. 
6
Abdullah A. Thalib, Teologi Damai(Rekonstruksi Paradigmatik Relasi Kristen dan 

Islam), (Yogyakarta: GENTA Press, 2016),h.17. 
7
Diriwayatkan dari Abdullah „Umar As-sya‟bi, Abdullah Bin Abi As-Safar dan Isma‟il 

dari Syu‟bah dari Ada Bin Abu Iyas (Bukhari‟ 1984, VIII: 127). 
8
Imam Taufiq, Al-Qur’an Bukan Kitab Teror-Membangun Perdamaian Berbasis Al-

Qur’an, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka,2016),h.7. 
9
Risieri Frondizi, Pengantar Filsafat Nilai,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011),h.176. 
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Dengan demikian gagasan Moderasi beragama merupakan hal wajib kita 

realisasikan pada realitas sosial masyarakat demi mencegah gesekan yang 

kemungkinan terjadi. Serta menghidari tindakan-tindakan ekstrem liberal dan 

tindakan-tindakan radikal yang memicu konflik antar-individu atau kelompok 

umat-beragama, sehingga berusaha merusak tatanan harmonis masyarakat 

Indonesia. Sedangkan kita pahami bersama bahwa bangsa ini terdiri dari beberapa 

kelompok etnik, budaya terutama agama,
10

 yang merupakan konstruk/takdir 

Tuhan dan bukan hasil keinginan manusia.
11

  

Moderasi Beragama tidak hanya bercita-cita mewujudkan kedamaian 

hubungan antar-umat beragama, namun juga hubungan kelompok-kelompok 

dalam satu agama yang terpecah akibat perbedaan pemahaman mereka. Perbedaan 

paham yang ditemukan, membuat beberapa oknum berpendapat bahwa ketika 

berbeda pendapat itu berarti mereka telah bertentangan.
12

 Padahal tidak demikian 

adanya. Selain itu karena perbedaan paham yang terjadi kemudian muncullah 

sikap klaim kebenaran (menganggap diri benar dan yang lain salah) yang berasal 

dari semangat egosentrisme sehingga mereka bersikap narsisme dan akibatnya 

berujung pada perang antar-kelompok yang telah terjadi dalam sejarah.
13

 

Sehingga manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok, harus 

peka terhadap dirinya yang tak bisa hidup sendiri serta memiliki tanggung jawab 

sosial untuk menjaga kesimbangan dan kedamaian bermasyarakat.
14

 

Karena inilah Moderasi beragama hadir, yang berusaha mengonstruksi 

pandangan dan perilaku individu atau kelompok agar mampu menerima realitas 

sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun masih banyak yang kurang 

                                                             
10

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.88. 
11

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.79. 
12

M. Quraish shihab, Islam Yang Disalah Pahami (Menepis Prasangka, Mengikis 

Kekeliruan), (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h.2-3. 
13

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.9. 
14

Akilah Mahmud, Aqidah Akhlak, (Gowa: Gudarma Ilmu, 2018), h.181. 
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memahami akan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai takdir/konstruk 

Tuhan seperti dijelaskan di atas.  

Lebih lanjut, dengan berpandangan Moderasi beragama, akan 

mengarahkan agar senantiasa berada di tengah kedua pemikiran atau pemahaman 

yang berseberangan atau bertentangan.
15

 Karena kehadiran Moderasi beragama 

merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-

konversatif atau ekstrem liberal yang mendewakan akal demi toleransi dan 

ekstrem radikal yang fanatik pada satu tafsir agama saja. Dengan sebuah sikap 

untuk menghadapi perbedaan di Indonesia, kita harus mampu mengutamakan 

sikap toleransi dalam kehidupan bersama. Sikap ini kemudian merupakan 

pengejewantahan dari sikap moderat.  

Sikap moderat atau wasathiyyah dapat dilihat seperti sikap dermawan 

yaitu  penengah dari kedua sisi atau pemikiran yang berseberangan seperti 

dijelaskan di atas.
16

 Sehingga menjaga keseimbangan, demi terpeliharanya 

peradaban dan terciptanya perdamaian sejati. Dengan cara inilah masing-masing 

umat dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, 

serta hidup bersama dalam damai dan harmoni pada masyarakat multikultiral 

seperti Indonesia. 

Moderasi beragama yang mewujudkan sikap toleransi karena toleransi 

antar-umat beragama merupakan hal yang paling mendasar yang ditanamkan pada 

setiap umat beragama, terutama pada negara multikultural. Hal ini agar 

tercapainya kehidupan yang rukun dan damai, sesuai cita-cita bangsa dalam 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara (Pancasila) yang ingin 

menyatukan seluruh bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan negeri ini.  

                                                             
15

Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani, dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama 

Menyematkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax, (Tangerang: PSP Nusantara, 2019), h.14. 
16

Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani, dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama 

Menyematkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax, (Tangerang: PSP Nusantara, 2019), h.14. 
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Namun sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, masih banyak  

kemudian konflik yang terjadi berlatar perbedaan SARA (suku, agama dan 

ras), seperti tragedi di Poso, Sambas, Papua, Aceh dan lainnya,
17

 yang 

membuktikan kurangnya kesadaran toleransi terhadap perbedaan atau 

keberagaman SARA yang nyata. Padahal setiap tahunnya kita mengibarkan 

bendera Merah Putih di seluruh penjuru negeri untuk memperingati hari kelahiran 

negeri ini, hari kemerdekaan negeri ini, hari terbebasnya negeri ini dari para 

penjajah, hari yang menyadarkan kita akan kesatuan kebangsaan kita menjadi 

sebuah negara yang utuh, yaitu Indonesia.
18

 Namun masih saja kita saling 

bertengkar dan berselisih seolah kita yang benar dan terbaik (sebuah sikap 

narsisme) dari pada kelompok lainnya. namun tidak kita sadari bahwa 

kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok agama saja, 

namun melingkup semua kelompok agama dalam kesatuan jiwa untuk melepaskan 

Nusantara dari para penjajah. 

Dengan demikian perlu diwujudkan nilai Moderasi beragama di Indonesia 

dengan menjunjung nilai kesetaraan. Dimana masyarakat akan tetap terlihat sama 

di depan hukum, dan hukum tetap menjamin keselamatan bagi mereka yang 

benar, jadi meski pendapat pribadi dia benar karena mendukung atau membela 

agama, tetapi di depan hukum dia salah karena telah melanggar nilai-nilai 

kemanusiaan terhadap konflik yang mereka lakukan. Selain di mata hukum, 

manusia secara universal juga terlihat sama atau setara, meski kita memiliki gelar 

yang banyak, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia akan tetap dihukum 

sebagaimana manusia lainnya dihukum.
19

 

                                                             
17

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.9. 
18

Jeffrie Geovanie, Membela Akal Sehat (Upaya Menyelaraskan Politik, Agama Dan 

Budaya Dengan Akal Sehat), (Jakarta Selatan: RMBOOKS,2008),h.72. 
19

Jeffrie Geovanie, Membela Akal Sehat 9Upaya Menyelaraskan Politik, Agama Dan 

Budaya Dengan Akal Sehat), (Jakarta Selatan: RMBOOKS,2008),h.46. 
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Pernyataan di atas merupakan sebuah sikap saling menghormati dan 

menghargai keberadaan seseoang sehingga semua terlihat sama di mata hukum 

dalam mewujudkan keadilan sosial. Ini dijelaskan dalam prinsip Moderasi 

beragama, diantaranya; Prinsip pertama, berusaha menjaga keseimbangan yang 

lahiriah serta dalam ruang-ruang sosial. seperti keseimbangan antara akal dan 

wahyu, antar-jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan 

individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara 

gagasan ideal dan kenyataan. Prinsip kedua, keseimbangan untuk menerima 

pendapat dan berpendapat. Setiap pendapat yang diterima atau yang dilontarkan 

selalu tertuju pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Dengan keadilan 

tentunya setiap gerakan dan tindakan tidak lagi ada yang dirugikan serta dengan 

kemanusiaan semuanya akan berjalan baik dan damai
20

. 

Inilah salah satu hakikat dari Moderasi beragama. Bagi masyarakat 

majemuk, cara pandang Moderasi beragama menjadi sangat penting untuk setiap 

individu atau kelompok, yang mana masing-masing dari mereka dapat 

mendialogkan keragaman yang ada, baik agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu 

pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal.  

Mereka yang paham akan Moderasi beragama, dan bersikap wasathiyyah 

tentu toleransi antar-umat beragama akan terwujud. Dalam teologi Islam sikap 

toleransi sangat jelas disampaikan oleh Allah melalui Firman-Nya. Moderasi 

beragama mengusahakan terwujudnya sikap toleransi dalam ruang sosial, dan 

bukan pada aspek Aqidah umat beragama, hal ini terdapat dalam Al-Qur‟anul 

karim. Yaitu Allah ber-Firman dalam QS. Al-Kafirun:109/1-6: 

                                                             
20

Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 
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 انَْتمُْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اعَْبدُُ)2( لََۤ اعَْبدُُ مَا تعَْبدُُوْنَ)1قلُْ يٰٰٓايَُّهاَ الْكٰفرُِوْنَ)
 (3( وَلََۤ

ا   انَاَ عَابِدٌ مَّ
 انَْتمُْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اعَْبدُُ)4عَبدَْتُّمْ)وَلََۤ

(6لكَُمْ دِيْنكُُمْ وَليَِ دِينِْ) (5( وَلََۤ  
  

Terjemahnya: 

(1)Katakanlah(Muhammad), wahai orang-orang kafir. (2)Aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah. (3)dan kamu bukan penyembah apa 
yang aku sembah. (4)dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang 
kamu sembah. (5)dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa 
yang aku sembah. (6)untuk agamamu dan untukku agamaku. 

Melalui tafsir Al-Wasith dijelaskan bahwa turunnya Surah Al-Kafirun 

adalah perintah agar seluruh umat tidak bertoleran pada persoalan aqidah, artinya 

tidak menyembah sesembahan agama lain atas dasar toleransi. Serta tidak 

memaksa orang kafir untuk memeluk Islam, sebab Islam adalah agama yang 

damai dan juga tak ada paksaan dalam memeluk Islam. Setiap manusia akan 

bertanggung jawab terhadap apa yang dia sembah atau yakini.
21

 Ayat di atas 

sangat jelas menyampaikan bahwa ajaran Islam akan senantiasa berpegang teguh 

pada keyakinannya sehingga tak akan bersikap toleran pada persoalan aqidah dan 

keyakinan. Namun pada persoalan mualamah atau sosial, ajaran Islam tentu 

sangat terbuka dan toleran terhadap semua kelompok beragama.  

Namun belakangan ini yang kita saksikan di realitas sosial masyarakat 

Indonesia, begitu banyak konflik, pertikaian yang terjadi dilatar belakangi oleh 

perbedaan budaya, perbedaan agama serta perbedaan paham dalam satu agama, 

seperti daerah-daerah yang dijelaskan di atas(hal.5) dan dikarenakan oleh sikap 

yang mereka agungkan (klaim kebenaran). Hal ini terjadi akibat kurangnya 

dialog-dialog atau interaksi terhadap berbagai budaya dan agama yang ada di 

Indonesia, sehingga pada awal perjumpaan mereka sangat kaku dan mudah 

diprovokasi, dengan demikian sangat perlu adanya sebuah interkasi untuk 
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Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, Jilid III,  (Jakarta: Gema Insani, 2013),h.896. 
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membangun sebuah komunikasi, sebab komunikasi sangat penting dalam 

menjalankan kehidupan ini serta menjadi stimulasi untuk jadi lebih baik.
22

 

Dengan komunikasi juga interaksi antar-individu atau kelompok beragama akan 

lebih jelas dan membentuk hubungan yang lebih baik kedepannya. Sehingga 

praktik sikap toleransi pada konsep Moderasi beragama mudah terealisasikan. 

Perkembangan serta praktik Moderasi beragama di Indonesia tentu tidak 

semudah yang seperti membalikkan telapak tangan. Sejak munculnya hingga saat 

ini masih banyak yang tidak setuju/sepakat dengan konsep Moderasi beragama. 

Sehingga perlu pendalaman Moderasi beragama 

Penjelasan Moderasi beragama di atas menggambarkan sebuah paradigma 

rasional dan universal sehingga dapat diformulasikan oleh seluruh umat beragama 

di Indonesia. Selain itu Moderasi Beragama meniscayakan umat beragama untuk 

tidak mengurung diri, bersikap inklusif, melebur, beradaptasi, bergaul dan 

berinteraksi, terbuka sehingga antar-kelompok dalam satu agama atau antar-

agama bisa saling kenal mengenal satu sama lainnya. Semakin terbuka Agama, 

maka akan semakin kuat agama tersebut, dan semakin tertutup agama akan 

semakin lemah pula agama itu.
23

 Serta bersikap pluralis, sebab sikap pluralis 

adalah suatu sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara 

kemajemukan yang ada dalam kehidupan mereka.
24

 

Gagasan yang luar biasa di atas tentu tidak semua kelompok yang menolak 

bahkan ada yang setuju serta mendukug gagasan Moderasi beragama untuk 

direalisasikan agar mampu diterima oleh masyarakat Indonesia; salah satunya 
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Wulansari Dewi, Sosiologi (Konsep Dan Teori), (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 

hal.44-45. 
23

Bartolomeus Samho, dkk, Agama dan Kesadaran Kontemporer, (Yogyakarta: PT 

Kanusius, 2019), hal.47. 
24

Nisma, Persepsi Aktivis Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Uin Alauddin Makassar 

Tentang Pluralitas, 2017, h.8. 
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ialah Muhammadiyah, yang senantiasa mendakwahkan, merealisasikan, serta 

memahamkan masyarakat terkait konsep Moderasi beragama. Dalam hal ini dapat 

kita lihat di media sosial Muhammadiyah sebagai bukti dokumentasi, di antaranya 

Facebook, Instragram dan media sosial lainnya. hal ini dilakukan untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan damai. Sehingga menjadi 

bangsa yang berkemajuan seperti yang dimaksudkan dalam buku yang 

diterbitkannya. 

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia 

yang eksistensinya ada sejak 1928, Pra-kemerdekaan Indonesia.
25

 Ormas 

Muhammadiyah memiliki pengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia pada 

1945. Bahkan sampai saat ini ormas Muhammadiyah masih sangat berpengaruh 

terhadap peradaban yang ada di Indonesia. Yang gerakan dakwahnya selalu 

berkembang dan menyebar atas kerja keras para Mubaligh Muhammadiyah. 

Mubaligh Muhammadiyah merupakan orang yang mendakwahkan ajaran-

ajaran Islam kepada para anggota Muhammadiyah maupun bukan anggota 

Muhammadiyah. Para Mubaligh dalam struktur organisasi Muhammadiyah berada 

pada bidang majelis Tabligh. Mubaligh Muhammadiyah merupakan hal yang 

utama terkait pemahaman keagamaan para pengikut Muhammadiyah, sebab 

Mubaligh-lah yang memberikan pengajaran serta pamahaman keagamaan kepada 

masyarakat Muhammadiyah secara universal. 

Muhammadiyah hadir sebagai ormas Islam tentu memiliki arah dan tujuan 

tertentu yang menjadi ideologi Muhammadiyah itu sendiri, diantaranya terdapat 

dapat Muqaddimah Aggaran Dasar Muhammadiyah, dimana terdapat 7 ajaran 

pokok yang wajib dipahami serta dijalankan, beberapa di antaranya yaitu ajaran 
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Gustia Tahir, Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan), 2010, 

h.161. 
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Tauhid(esensi ajaran Islam), dan hidup bermasyarakat.
26

 Ajaran tauhid merupakan 

ajaran Islam yang tetap, tidak dapat berubah mulai kedatangan Islam hingga 

sampai pada akhirnya.
27

 Artinya ajaran tauhid tidak akan pernah berubah selama 

lamanya, sehingga hal yang menyangkut ketauhidan tidak terdapat toleransi untuk 

menerima ajaran tauhid agama lain, seperti kisah Rasulullah bersama kafir Qurais 

yang diabadikan oleh Allah pada QS. Al-Kafirun. 

Sedangkan pada ajaran kedua yaitu bermasyarakat, Muhammadiyah 

menganggap bahwa hidup bermasyarakat adalah Sunnah Allah bagi manusia 

seluruhnya di dunia. Hubungan manusia dengan manusia dapat dikatakan 

hubungan horizontal atau dalam ajaran Islam dikatakan habluminannas yang 

menjadi jalan manusia sebagai wujud pengabdiannya kepada Tuhan. Hubungan 

manusia dengan manusia hanya akan dapat tercapai dalam hidup bermasyarakat. 

Sehingga hidup bermasyarakat merupakan hal yang wajib dijalankan terhadap 

seluruh manusia.
28

 Namun karena ini merupakan hal yang universal, sehingga tak 

ada sekat untuk menjalin hubungan masyarakat yang baik meski adanya 

perbedaan suku, agama atau ras (SARA). Karena hal ini adalah takdir Tuhan yang 

tak bisa dinafikan, yang disampaikan oleh Allah dalam firmannya pada QS. Al-

Hujurat/49:13 

قبَاَۤى ِلَ لتِعََارَفىُْا ۚ انَِّ  انُْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُىْباً وَّ نْ ذَكَرٍ وَّ  يٰٰٓايَُّهاَ النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ مِّ

ِ اتَْقٰىكُمْ ۗ
َ عَلِيْمٌ خَبيِرٌْ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اّللّٰ

انَِّ اّللّٰ  

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-

                                                             
26

Imron Nasri,dkk, Manjah Gerakan Muhammadiyah-Ideologi, Khittah, Dan 

Langkah,(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,2017),h.8-15. 
27

Imron Nasri,dkk, Manjah Gerakan Muhammadiyah-Ideologi, Khittah, Dan 

Langkah,(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,2017),h.8. 
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bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang 
paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling 
bertakwa. Sugguh Allah maha Mengetahui, Maha Teliti. 

Dari tafsir al-Misbah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab bahwa tafsir ayat 

di atas yaitu, hai seluruh manusia , sesungguhnya kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa), atau dapat pula 

dikatakan diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan Kami jadikan kamu 

berkelompok-kelompok yang berbeda-beda agar kalian saling mengenal, untuk 

mencapai satu tujuan dan bertukar manfaat serta bantu-membantu. Selain itu agar 

satu sama lainnya saling mengakui eksistensi dan saling menghormati sehingga 

mampu mewyjudkan hal di atas tersebut. Orang paling mulia di sisi Allah yaitu 

orang yang paling bertakwa (orang paling dekat kepada Allah). Takwa seseorang 

berada dalam hatinya yang terwujudkan sebagai imannya dan untuk mengetahui 

takwa tersebut yaitu dengan melihat buat dari takwanya, yaitu sebuha akhlak yang 

terwujudkan dalam kehidupannya. Sesungguhnya Allah mah mengetahui hingga 

detail-detailnya sehingga Allah mengetahui esensi takwa hamba-Nya.
29

 

Dari ayat di atas, kita harus mampu hidup bersanding tanpa 

membandingkan satu paham dengan paham lainnya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Serta membangun peradaban manusia demi kepentingan bersama. 

Hal ini telah dilakukan KH. Ahmad Dahlan yang diwujudkan dalam satu 

kelompok yaitu Muhammadiyah. 

Muhammadiyah dalam menyikapi perbedaan memiliki konsep tersendiri, 

serta menghadapi berbagai tantangan zaman dalam berbagai persoalan bangsa 

yang tak kian berhenti di negara ini. Bahkan sebelum muncul konsep Moderasi 

beragama oleh kementerian agama. 
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M. Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur’an), Jilid-12, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h.615-620. 
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Lebih lanjut, Muhammadiyah dalam perkembangannya juga senantiasa 

bermusyawarah dalam memutuskan perkara agama agar seluruh anggota 

Muhammadiyah di Indonesia dapat seragam dalam menjalankan dakwah 

Muhammadiyah. Sehingga tak terjadi pertentangan dari satu ke yang lainnya. 

Perkembangan Muhammadiyah khususnya di kabupaten Gowa merupakan 

daerah yang paling banyak pengikut organisasi Muhammadiyah di Sulawesi 

Selatan, sehingga tak dapat diragukan lagi gerakan Muhammadiyah di kabupaten 

Gowa, baik dalam bidang agama, pendidikan, politik dan lain-lainnya. Selain itu 

salah satu penyebar atau pendakwah Muhammadiyah pertama kali di Sulawesi 

Selatan merupakan masyarakat kabupaten Gowa. Dengan gerakan yang masif 

tentu kecintaan terhadap Muhammadiyah jadi sangat kuat. 

Namun saat ini belum ada korps Mubaligh Muhammadiyah sehingga 

masih dalam pendataan oleh majelis Tabligh Muhammadiyah kabupaten Gowa, 

sehingga Mubaligh Muhammadiyah juga merupakan pimpinan di Pimpinan 

Muhammadiyah Kabupaten Gowa. Sedangkan diketahui bersama awal 

dirumuskannya Moderasi beragama belum masif dilakukan sosialisasi terutama di 

Muhammadiyah itu sendiri. Namun kemudian bangsa ini dilanda Covid-19 

sehingga terjadi pembatasan sosial yang kemudian sosialisasi ke seluruh kader 

Muhammadiyah khususnya di kabupaten Gowa juga kurang masif tanpa 

terkecuali pimpinannya. Dengan demikian dalam upaya mensosialisasikan 

Moderasi Beragama tentu harus memiliki pengetahuan yang mumpuni agar tidak 

terjadi kesalahan dalam menyampaikan serta realisasi sikap kemoderatan dalam 

beragama. 

Kader Muhammadiyah di kabupaten Gowa yang begitu banyak, tentunya 

juga memiliki banyak Mubaligh yang siap untuk mendakwahkan ajaran Moderasi 

kepada seluruh masyarakat Gowa yang luas ini. Mubaligh Muhammadiyah yang 
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memiliki peranan penting dalam perkembangan kabupaten Gowa tentu berdakwah 

di masyarakat Gowa secara umum, bukan saja kepada masyarakat 

Muhammadiyah secara khusus. Dengan begitu seorang Mubaligh tentu harus 

memiliki pengetahuan yang banyak dan baik, khususnya tentang Moderasi 

beragama. Sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya mampu didakwahkan 

kepada seluruh masyarakat di kabupaten Gowa.  

Namun yang menjadi persoalannya kemudian, apakah Mubaligh 

Muhammadiyah di kabupaten Gowa memahami Moderasi beragama yang 

dirumuskan oleh kementerian agama atau memiliki pandangan lain terkait 

Moderasi beragama. Sebab seperti dijelaskan di atas bahwa sosialisasi Moderasi 

beragama tidak masif akibat adanya pandemi. 

Jika ada yang memahami mungkin sedikit, tapi bagaimana jika Mubaligh 

Muhammadiyah di kabupaten Gowa tidak memahami atau justru memahaminya 

sebagai hal yang negatif, ini tentu akan berdampak buruk atau kurang baik, karena 

sosialisasi atau mendakwahkan Moderasi beragama tidak akan didapatkan oleh 

masyarakat Gowa atau justru akan memahami Moderasi beragama dengan yang 

negatif. Sehingga inilah yang menjadi tugas dan fungsi bidang majelis Tabligh, 

yaitu mengisi para Mubaligh Muhammadiyah khususnya di kabupaten Gowa 

dengan materi-materi Moderasi beragama sehingga para Mubaligh juga dapat 

memahami dan merealisasikan nilai-nilai Moderasi beragama.  

Namun seperti dikatakan di atas bahwa Mubaligh juga merupakan 

pimpinan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gowa serta yang utama 

harus memahami Moderasi Beragama adalah pimpinan terutama pada bidang 

majelis Tabligh yang kemudian akan diteruskan ke para Mubaligh secara 

menyeluruh. Dan karena faktor pandemi tentu pimpinan itu sendiri khusus majelis 
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Tabligh Muhammadiyah sebagai bidang yang mendata para Mubaligh masih perlu 

untuk dipertanyakan kembali. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis akhirnya berniat 

melakukan penelitian untuk mengkaji dan mendalami Moderasi beragama oleh 

Kementerian agama republik Indonesia serta bagaimana aplikasi Moderasi 

Beragama yang dirumuskan, dan sejauh mana Mubaligh Muhammadiyah 

kabupaten Gowa memahami Moderasi beragama oleh kementerian Agama RI. 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Mengacu pada judul penelitian di atas, peneliti akan mengungkap yang 

dimaksud dengan Moderasi Beragama dan Mubaligh Muhammadiyah serta 

perspektif Mubaligh Muhammadiyah kabupaten Gowa dalam memahami 

Moderasi beragama 

a. Moderasi Beragama. Moderasi beragama merupakan konsep baru yang 

dirumuskan oleh Kementerian agama Republik Indonesia untuk menjaga 

hubungan antar-umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama berusaha 

untuk mengonstruksi sikap setiap individu atau kelompok agar mampu 

menerima realitas sosial di Indonesia yang tergambarkan memiliki keragaman 

umat beragama. Sebab konflik yang terjadi akibat perbedaan agama masih 

rawan terjadi di Indonesia sehingga hal ini sangat ditakutkan akan memecah 

bela persatuan bangsa. Umat beragama yang mengetahui dan memahami 

Moderasi beragama tentu akan mengedepankan sikap toleransi terhadap 

kemajemukan umat beragama di Indonesia demi kehidupan yang damai dan 

berjalin kelindan. 

b. Mubaligh Muhammadiyah kabupaten Gowa. Mubaligh  berasal dari kata 

balagha, yuballighu, bulughan yang berarti “yang menyampaikan” Secara 
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istilah, mubaligh ialah orang-orang yang menyampaikan, dalam hal ini 

menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada setiap manusia. Sedangkan 

pendapat Munayi mengatakan Mubaligh adalah orang yang menyampaikan, 

maksudnya adalah menyampaikan ajaran Tuhan kepada manusia. 

Muhammadiyah dikenal sejak kemunculannya merupakan organisasi yang 

bergerak di bidang dakwah dalam rangka memperbaiki masyarakat islam yang 

sebenar-benarnya. Sehingga dapat dipahami juga awalnya para pendiri 

Muhammadiyah adalah Mubaligh bahkan sampai saat ini senantiasa 

menyebarkan nilai-nilai ajaran islam. Jadi Mubaligh Muhammadiyah adalah 

kader yang merupakan kader ummat, maksudnya ialah orang-orang yang 

senantiasa menyampaikan ajaran-ajaran agama dengan berbagai cara atau 

metode kepada seluruh manusia terkhusus umat Islam. Mubaligh 

Muhammadiyah dalam lembaga dibentuk pada bidang majelis Tabligh. 

Khususnya pada masyarakat kabupaten Gowa yang merupakan perkembangan 

Muhammadiyah terbesar di Sulawesi Selatan.  

2. Deskripsi Fokus 

No  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Makna Moderasi Beragama a. Menurut pimpinan 

Muhammadiyah 

b. Mubaligh Muhammadiyah 

2 Penerapan Moderasi agama di 

kalangan Mubaligh 

Muhammadiyah 

a. Konsep penerapan Moderasi 

beragama 

b. metode penerapan Moderasi 

beragama 

3 Hasil penerapan Moderasi 

beragama Mubaligh  

a. Internalisasi materi-materi 

dakwah antar ajaran Islam 
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Muhammadiyah kabupaten 

Gowa 

dengan kearifan lokal  

b. Internalisasi materi-materi 

dakwah dalam persoalan 

khilafiah 

C. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka peneliti akan merumuskan 

titik permasalahan, sebagai berikut:  

1. Bagaimana Makna Moderasi beragama bagi Mubaligh Muhammadiyah? 

2. Bagaimana penerapan Moderasi Beragama di kalangan Mubaligh 

Muhammadiyah? 

3. Bagaimana hasil penerapan Moderasi beragama Mubaligh  

Muhammadiyah kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Pada penelitian ini penulis menggunakan tulisan atau skripsi yang 

berkaitan dengan judul yang kami angkat, guna membantu penulisan skripsi ini, 

sumber-sumber yang kami ambil tentunya yang sesuai dengan sesuai kondisi saat 

ini. Namun penulis juga mencoba mengambil sumber-sumber yang berkaitan 

dengan masa lalu, untuk menggambarkan perubahan yang terjadi ditengah 

kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. 

Meneliti tokoh-tokoh Muhammadiyah, khususnya di kabupaten Gowa 

merupakan hal yang menarik, dimana gerakan Muhammadiyah adalah gerakan 

berkemajuan yang tentu orang-orang Muhammadiyah tidak lagi terjebak pada 

persoalan-persoalan yang seperti ini. Tentunya juga mereka memiliki gagasan 

tersendiri untuk menjawab tantangan atau dinamika-dinamika yang terjadi akibat 

keragaman yang niscaya ada dalam kehidupan ini. 
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Adapun buku utama yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu, 

 

Nama Buku/Skripsi Penjelasan Buku 

Moderasi Beragama 

(Kementerian Agama) 

Buku menjelaskan tentang kondisi 

masyarakat yang multikultural, terutama 

pada agama. Lebih lanjut menjelaskan 

definisi, latar belakang, serta sikap Moderasi 

beragama yang perlu dipahami untuk 

menjaga kerukunan umat beragama di 

Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih 

berfokus terhadap pemahaman para 

Mubaligh Muhammadiyah kabupaten Gowa. 

Persepsi Aktivis Lembaga 

Dakwah Kampus Al-Jami‟ 

UIN Alauddin Makassar 

Tentang Pluralitas (Nisma) 

Skripsi ini menjalaskan tentang definisi, 

latas belakang dan tujuan pluralitas serta 

menjeslakan pluralitas masyarakat Indonesia 

pada Suku, Agama ataupun Ras. Dengan 

mencoba memahami persepsi dari aktivis 

LDK Al-Jami‟ UIN Alauddin Makassar. 

Hampir sama dengan penelitian ini yang 

juga memahami perspektif lembaga namun 

berbeda fokusnya yaitu antara pluralitas dan 

Moderasi beragama. Namun memiliki 

keterkaitan yang dekat. 

Pendidikan Multikultural 

(Choirul Mahfud) 

Buku ini menjelaskan pentingnya 

pendidikan multikultural untuk menjaga 

kerukunan terhadap realitas masyarakat 
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yang heterogen yang harusnya menjadi 

modal besar bangsa Indonesia. Sedangkan 

dari penelitian ini juga mengkaji terkait 

menjaga kerukuran namun bedanya ialah 

penelitian ini fokus pada kerukunan umat 

beragama dengan mengkaji Moderasi 

beragama. 

Manhaj Gerakan 

Muhammadiyah (Ideologi, 

Khittah, dan Langkah) 

Buku ini merupakan penjelasan untuk 

mengenal dan memahami gerakan 

Muhammadiyah, mulai dari sejarah lahirnya 

Muhammadiyah sampai arah gerakan 

Muhammadiyah dengan segala bentuk sikap 

yang disepakati untuk mengurus dan 

mengembangkan dakwah Muhammadiyah. 

Dengan menjelaskan ideologi 

Muhammadiyah, Khittah dan Langkah. 

Penjelasan buku di atas lebih mengarah pada 

gerakan Muhammadiyah secara umum dan 

kepada seluruh kader Muhammadiyah 

sedangkan pada penelitian in hanya berfokus 

pada pemahaman dan gerakan dakwah 

Mubaligh Muhammadiyah terkait Moderasi 

beragama. 

Wasathiyyah ( Wawasan 

Islam Tentag Moderasi 

Beragama) 

Buku ini menjelaskan pemahaman Moderasi 

beragama secara umum dengan 

berlandaskan ajaran islam. Sedangkan 
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penelitian ini mencoba memahami 

pandangan para Mubaligh muhmmadiyah 

terkait Moderasi beragama. 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui gagasan mubaligh Muhammadiyah kabupaten Gowa terkait 

Moderasi Beragama 

b. Untuk mengetahui bentuk pengimplementasian Moderasi beragama yang 

dilakukan oleh Mubaligh Muhammadiyah Kabupaten Gowa.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang kedepannya 

aka meneliti terkait Moderasi Beragama. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bacaan yang berguna untuk mengubah pola 

pikir seseorang terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang Plural 

terutama pluralitas agama. 

b. Secara Praktis 

1. Penelitian ini dapat menjadi petunjuk para pembaca untuk mengetahui 

sikap toleransi dan sikap hidup dengan keragaman bangsa ini. 

2. Penelitian ini dapat mengubah sikap seseorang dan menjaga kedamaian 

antar-agama dan antar-umat beragama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Moderasi Beragama 

Moderasi beragama berasal dari kata Moderasi dan beragama. Moderasi 

sendiri berasal dari kata moderat yang berarti pertengahan. Kata moderat berasal 

dari bahasa latin yaitu moderatio, yang artinya Seimbang (tidak berlebihan dan 

tidak kekurangan).
30

 Sehingga dapat diartikan sebagai sikap menghindari 

kekerasan atau ke-ekstreman pada sikap dan praktik beragama. Dalam bahasa 

Inggris, kata moderation sering digunakan dalam artian average (rata-rata), core 

(inti), standart (baku), atau non-aligned (tidak berpihak).
31

 Sedangkan Moderasi 

dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasathiyah. Kata wasathiyah berarti 

pertengahan, dapat pula diartikan sebagai penengah(Quraish Shihab: 

Wasathiyyah). Penengah terhadap dua kelompok umat beragama yang saling 

berselisih atau konflik. Dapat pula dikatakan sebagai yang mendamaikan, serta 

bersikap adil terhadap semua golongan umat beragama.  

Secara bahasa wasathiyyah berarti jalan tengah di antara dua hal atau 

pihak (kubu) yang berhadapan atau berlawanan.
32

 Kata al-Wasath memiliki arti 

dalam Al-Qur‟an sebagai yang terbaik atau sempurna sebab orang yang tergolong 

di dalamnya ialah mereka yang memiliki paradigma yang terbaik sebab 

tidakliberal dan tidak pula radikal dalam beragama.
33

 Menurut Quraish Shihab ada 

beberapa kunci untuk bersikap wasathiyyah, yaitu mempunyai pengetahuan yang
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Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2019),h.15. 
31

Wildani Hefni, Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan 
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32
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Islam, (UIN Syarif Hidayatullah),h.35. 
33

Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani, dkk, Moderasi Beragama: Jihad Ulama 

Menyematkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax, (Tangerang: PSP Nusantara, 2019), h.12. 
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memadai, mampu memelihara emosinya, dan memiliki kecintaan agama yang 

tinggi (Quraish Shihab: Wasathiyyah). Dengan ciri ini tentu tidak menjadikan 

wasathiyyah menjadi sebuah aliran atau mazhab dalam Islam, melainkan hanya 

salah satu ciri utama ajaran Islam. Adapun ciri-ciri lain tentang Wasathiyyah yang 

disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis yaitu Tawassuth yang berarti 

mengambil jalan tengah, Tawazun yang berarti berkeseimbangan, I’tidâl yang 

berarti lurus dan tegas, Tasamuh yang berarti toleransi, Musawah yang berarti 

bersikap egaliter, Syura yang berarti mengedepankan musyawarah, Ishlah yang 

berarti berjiwa reformasi, Aulawiyah yang berarti mendahulukan yang prioritas, 

Tathawwur wa Ibtikar yang berarti bersikap dinamis dan berjiwa inovatif.
34

 

Wasathiyah (sikap moderat) dalam Islam, tidak hanya terbatas pada suatu 

aspek kehidupan tertentu saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan. 

Adapun aspek-aspek sikap moderat yaitu pertama, moderat dalam pembelajaran 

dengan menerapkan saintifikdoktriner yang perlu dilakukan. Kedua, Moderat 

dalam pemikiran dan perilaku. Ketiga, Moderat dalam metode berpandangan.
35

 

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam Moderasi (wasathiyyah) terdapat 

pilar-pilar penting yakni pilar keadilan, pilar keseimbangan dan pilar toleransi.
36

 

Moderasi merupakan budaya Nusantara yang ada sejak dulu, yang 

berusaha berjalan beriringan dan tidak saling menegasikan antara agama yang ada 

serta dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia, serta tidak saling 

mempertentangkan ajaran yang ada tapi justru mencari penyelesaian dengan jalan 

toleransi. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleransi 

terhadap perbedaan yang nyata. Mampu terbuka untuk menerima pluralitas 

(inklusivisme); pluralitas agama dan pluralitas paham keagamaan. sehingga 

                                                             
34
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perbedaan yang real tak menghalagi masyarakat untuk menjalin kerja sama yang 

baik di atas nilai kemanusiaan. Sehingga meski meyakini agama Islam sebagai 

agama yang benar, atau ketika antara kelompok berbeda pandangan tidak berarti 

harus melecehkan agama orang lain, sebab ada beberapa kategori sehingga dapat 

dikatakan hal tersebut bertentangan
37

. Demikian ini agar terwujudnya 

persaudaraan dan persatuan antar-agama, seperti sejarah kedamaian di Madinah di 

bawah kepemimpinan Rasulullah SAW.
38

 

Moderasi harus dipahami dan ditumbuh-kembangkan sebagai komitmen 

bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, karena Moderasi beragama 

sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap „tenggang 

rasa‟, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu 

sama lain yang berbeda dengan kita. Moderasi selalu mengedepankan sikap 

keterbukaan terhadap pluralitas masyarakat yang diyakini sebagai sunnatullah dan 

rahmat bagi manusia.
39

 

Dalam kasus ini kata Moderasi diarahkan pada pengubahan sikap 

seseorang dari yang radikal atau liberal kearah sikap yang menengah. Artinya 

adalah seseorang tidak lagi bersikap radikal (fanatik terhadap paham atau agama 

mereka) dan liberal (jauh dari ajaran paham atau agama mereka) sehingga mereka 

dapat saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan paham atau agama 

yang ada pada setiap individu atau kelompok. Karena banyak yang mengatakan 

bahwa sehingga dengan memahami kategori tersebut setiap individu atau 

kelompok memungkinkan untuk tidak langsung mempertentangkan perbedaan 

yang ada di antara mereka. 
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 M. Quraish Shihab, Islam Yang Disalah Pahami (Menepis Prasangka, Mengikis 
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Seorang ulama, Yusuf al-Qaradhawi, mengutamakan pemikirannya terkait 

sikap Moderasi. Ada beberapa sikap yang tergolong orang yang 

mengimplementasikan sikap Moderasi, yaitu, (1) memahami Islam secara 

komprehensif, (2) menyeimbangkan antara ketetapan syari‟ah dan perubahan 

zaman, (3) berpihak kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai 

kemanusiaan, (4) mengakui akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) 

mengakui kesetaraan terhadap hak-hak minoritas.
40

 

Agama dapat dikatakan sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan yang 

dianut oleh individu ataupun kelompok. Secara bahasa, agama terbagi atas dua 

kata, yaitu a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti 

tidak pergi; tetap di tempat diwarisi turun temurun
41

. Sedangkan dalam bahasa 

Arab agama dikatakan sebagai al-din. Menurut Majduddin al-Fairuzavady, kata 

din berasal dari kata dain. Kata din juga lebih banyak digunakan dalam sastra 

Arab. Lebih lanjut kata dain diartikan sesuatu yang tidak hadir seperti utang. Dari 

dasar inilah kemudian muncul berbagai ungkapan, seperti taat, pembalasan dan 

hukuman.
42

 Sedangkan kata religi berasal dari bahasa latin, salah satu pendapat 

mengatakan asalnya ialah religare yang mengandung arti mengumpulkan, 

membaca. Pendapat yang lainnya mengatakan asal katanya ialah religare yang 

berarti mengikat.
43

 

Agama terbagi dalam beberapa sifat, diantaranya ada agama primitif, yang 

tergolong didalamnya ialah dinamisme, animisme, dan politeisme. Agama 

Dinamisme merupakan agama yang berkembang dengan kepercayaan kepada 
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kekuatan gaib yang misterius.
44

 Kekuatan gaib tersebut biasanya disebut sebagai 

mana. Mana ini kemudian tinggal di beberapa tempat atau benda mati, seperti 

kayu, batu dan lain-lain. sehingga orang-orang mengambil dan menyimpan benda 

tersebut karena mereka menganggap dapat memberikan mereka keselamatan. 

Sehingga semakin banyak benda-benda yang mereka simpan yang mereka anggap 

berkekuatan, maka semakin selamat kehidupan mereka.
45

 

Animisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa tiap-tiap benda 

baik yang bernyawa dan tidak bernyawa memiliki Roh.
46

 Jika melihat dari 

pengertiannya secara bahasa, Animisme berasa dari kata anima yang berarti jiwa 

atau Roh.
47

 Roh-roh ini terkadang diberi sesajen berupa binatang, makanan, 

kembang dan lainnya untuk menghormati dan menyenangkan hati roh tersebut.
 

Roh ini terkadang bertempat di sungai, danau atau pohon besar yang bisa saja 

membahayakan kehidupan mereka.
48

 

Meski agama Animisme dan Dinamisme tergolong agama primitive, tapi 

era modern ini masih dapat kita temukan orang-orang yang menganut dan 

mempertahankan agama primitive tersebut. 

Politeisme adalah agama primitif berikutnya yang mengalami 

perkembangan. Agama ini mengandung kepercayaan pada dewa-dewa, bukan lagi 

pada sungai, pohon dan lainnya. Dewa-dewa ini adalah roh yang memiliki 
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kekuatan untuk mengatur sesuai yang ditugaskan kepadanya.
49

 Seperti dewa Agni 

sebagai dewa api dan dewa Adad sebagai dewa hujan.
50

 

Seiring perkembangan zaman masyarakat mayoritas tidak lagi menganut 

agama primitif (Animisme, Dinamisme dan Politeisme) di atas, karena masyarakat 

sudah berfikiran lebih maju, dan menganut agama Monoteisme. Dengan nalar dan 

pikiran mereka, mereka menganggap bahwa Tuhan yang Esa lebih masuk akal 

sehingga umat manusia yang lebih maju akan beragama Monoteisme.
51

  

Tuhan dalam agama Monoteisme adalah Tuhan yang maha suci dan 

menghendaki hambanya untuk menjadi manusia yang suci. Agama Monoteisme 

mempunyai ajaran-ajaran tentang norma-norma akhlak tinggi. Sebab Agama tanpa 

ajaran moral tidak akan berarti dan tidak akan dapat mengubah kehidupan 

manusia. Sehingga dapat kita katakan maksud dari agama Monoteisme atau 

agama tauhid adalah untuk membina manusia agar berjiwa bersih dan berbudi 

pekerti luhur.
52

 Demikian dapat kita pahami dari agama Monoteisme bahwa 

agama ini sangat menjaga hubungan horizontal yaitu hubungan sesama manusia 

terlebih lagi menjaga hubungan vertikal atau kepada Tuhannya. 

Sejarah beragama umat manusia dimulai sejak agama primitif hingga 

agama manusia modern, dapat kita pahami bahwa bentuk agama manusia tidak 

lepas dari pengaruh kehidupan mereka sehingga dengan melihat agama manusia 

primitif dapat kita pahami kondisi manusia saat itu sangat sederhana. meski begitu 

masih banyak di era modern yang masih menganut agama primitif baik 
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Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama (Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia), 

(Depok: Rajawali Pers, 2017), h.66. 
51

Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama (Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia), 

(Depok: Rajawali Pers, 2017), h.72. 
52

Harun Nasution, Islam (Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya), Jilid I, (Jakarta: UI-Press, 

2018),h.11-12. 



27 
 

 
 

Dinamisme maupun Animisme. Jadi sejak dulu hingga saat ini kehidupan manusia 

tidak pernah lepas dari pengaruh agama. 

Agama dalam relevansinya terhadap manusia terutama suatu kelompok 

masyarakat memiliki dua kekuatan yang luar biasa. Pertama dapat menjadi 

centripetal (pemersatu) sebagai penyelamat, yang kemudian kelompok optimis 

mengatakan manusia ialah zoon religion sehingga sangat sulit lepas dari agama, 

serta agama mengangkat derajat kemanusiaan. Kedua, dapat menjadi sentrifugal 

(pemecah belah) yang merusak kedamaian kehidupan bermasyarakat. Seperti 

kaum pesimis yang memandang agama sebagai provokasi yang membuat manusia 

saling menganiaya.
53

 

Tokoh-tokoh barat mengartikan agama secara berbeda-beda, diantaranya 

J.G Frazer  berpendapat bahwa agama adalah penyembahan kepada kekuatan yang 

lebih agung daripada manusia, yang dianggap kuasa atas mengatur dan menguasai 

alam semesta. Berbeda dengan Durkheim yang mengatakan bahwa agama adalah 

alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran 

manusia sendiri.
54

 Roland robertson berpendapat bahwa agama adalah 

seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia 

gaib khususnya dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia 

dengan lingkungan atau alam ini.
55

 

Sutan Takdir alisjabana, pemikir Indonesia, mengatakan bahwa agama 

adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang berpokok pada 

perhubungan manusia dengan rahasia kekuatan dan kegaiban yang tak terhingga 

dan tak dapat diperhitungkan yang memberi kehidupan kepada alam semesta serta 
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Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama (Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia), 

(Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 12. 
55

Adon Nasrullah Jamaluddin, Agama & Konflik Sosial (Studi Kerukunan Umat 

Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama), (Bandung: Pustaka Setia, 2015),h.27. 



28 
 

 
 

seluruh makhluk hidup.
56

 Parsudi Suparlan berpendapat, bahwa agama adalah 

suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh 

suatu kelompok atau masyarakat dalam mengiNterpretasikan dan merespon 

terhadap yang dirasakan dan diyakininya sebagai yang gaib dan suci. Prof. 

Musthafa Abd Raziq mengatakan bahwa agama adalah peraturan-peraturan yang 

terdiri atas kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan  dengan keadaan-keadaan 

yang suci.
57

 

Dari beberapa pandangan tokoh-tokoh di atas dapat kita katakana bahwa 

agama adalah suatu keyakinan dalam diri manusia terhadap sesuatu yang aib yang 

disebut Tuhan yang mengatur manusia dengan sistem dan aturan tertentu untuk 

menjaga hubungannya dengan Tuhan dan menjaga hubungannya dengan manusia 

serta hubungannya dengan alam atau lingkungan hidupnya demi mensucikan 

dirinya sehingga mampu menuju ke yang Maha Suci. Dengan demikian nilai-nilai 

agama harus tertanam dalam diri manusia serta mampu mengimplementasikan 

nilai-nilai agama tersebut. Sehingga tidak hanya menjadi sumber keyakinan 

manusia, tapi juga mampu menjadi pemersatu bangsa dalam menjalankan 

kehidupan ini bermasyarakat. 

Para penganut agama tentunya memiliki pedoman dan petunjuk untuk 

memahami agamanya, jadi tak hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

memahami agamanya secara paripurna. Namun demikian halnya banyak orang 

yang kurang paham dengan agama disebabkan pribadinya sendiri yang tak 

mempelajari agama secara paripurna. Jadi untuk beragama dengan baik tentu 

seseorang harus mempelajari dan memahami agamanya, yang kemudian akan 
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membawa para penganut agama hidup dengan baik dan tenang.
58

 Dengan 

demikian seseorang tak boleh mengalami keterpaksaan ketika menganut suatu 

agama, karena mereka akan sulit menjalankan perintah agama, demikian itu akan 

membuat mereka tersiksa dan tidak tentram. 

Memahami agama secara tidak menyeluruh akan membuat cara beragama 

seseorang kearah yang ekstrem, seperti beragama secara radikal (ekstrem kanan) 

atau secara liberal (ekstrem kiri). Ketika cara beragama menjadi ekstrem 

kemungkinan akan terjadi konflik terhadap umat beragama dalam satu wilayah 

akibat adanya perbedaan atau kemajemukan dalam wilayah tersebut. Dengan 

begitu beragama tidak hanya sekedar ikut saja, tapi beragama juga harus 

berdasarkan pedoman dan petunjuk yang terdapat pada setiap agama. Seperti yang 

terjadi di beberapa daerah yaitu adanya pelarangan pendirian rumah ibadah, 

terjadinya tidak terorisme, dan konflik antara agama. 

Beragama tentunya adalah hal yang sangat baik, namun karena tidak 

memahami agama secara yang universal, terkadang membawa seorang beragama 

bertindak ekstrem terhadap penganut agama lainnya. Maka dari itu perlu adanya 

Moderasi beragama untuk menjadi gagasan dan landasan umat beragama di 

Indonesia untuk menjaga kerukunan beragama terhadap kondisi pluralitas 

beragama. bangsa Indonesia. 

Dengan menyatukan kedua kata di atas yaitu Moderasi dan beragama 

sehingga menjadi Moderasi beragama. Moderasi beragama jika merujuk pada 

penjelasan di atas ialah sebuah jalan atau cara beragama yang akan mewujudkan 

hubungan antar-umat beragama jadi lebih baik sehingga terciptanya kerukunan 

umat beragama di Indonesia. 
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Beragama dengan memahami dan mengimplentasikan gagasan Moderasi 

beragama akan membawa penganut agama tersebut bertindak adil dalam 

lingkungan sosial serta terbuka untuk saling menerima dalam ruang sosial 

masyarakat. 

Moderasi beragama berusaha untuk mengonstruksi sikap setiap individu 

atau kelompok agar mampu menerima realitas sosial di Indonesia yang 

tergambarkan memiliki keragaman umat beragama. penjelasan kementerian 

agama terkait Moderasi beragama tentu gagasan ini bukan hanya menjadi  jargon 

belaka bahwa Indonesia memiliki gagagsan moderat. Namun harus mampu 

merubah sikapnya dalam beragama. 

Sikap yang paling mendasar serta kata kunci terciptanya Moderasi 

beragama adalah tidak ekstrem. Sebab sikap ekstrem dalam berbagai bentuknya, 

diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama baik dalam kehidupan 

berbegara ataupun kehidupan bernegara. Sebab melampui batas dalam 

beragama.
59

 

Kategori orang yang eksterm diantaranya yaitu; pertama, Dianggap 

ekstrem jika atas nama agama, seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia 

kemanusiaan, karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Kedua, 

dianggap ekstrem kalau atas nama agama, seseorang melanggar kesepakatan 

bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bangsa. Ketiga, dianggap 

ekstrem jika atas nama agama seseorang melanggar hukum tanpa alasan yang 

jelas. Keempat, Sikap ekstrem radikal jika seseorang fanatik pada satu tafsir teks 

agama dan menyalahkan yang berbeda dengannya dalam ruang sosial, Sikap 

ekstrem liberal jika mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan 
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kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama 

lain.
60

 

Lukman Hakim, menyerukan bahwa umat Beragama di Indonesia harus 

mampu memahami dan mengimplementasikan gagasan Moderasi beragama. 

Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan umat beragama 

sehingga umat beragama di Indonesia terjalin hubungan yang harmonis dan 

damai.
61

 Persatuan bangsa ini merupakan hal yang penting dalam kemajuan 

bangsa. Sehingga Moderasi beragama menjadi sangat penting untuk 

disosialisasikan dan dipahamkan ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga 

tercipta masyarakat yang harmonis, damai, toleran dan sejahtera. Dengan begitu 

masyarakat perlu mengetahui bahwa Moderasi beragama adalah perekat dan 

semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara untuk menjaga 

Indonesia.
62

 Kemudian mampu menerapkannya dalam realitas sosial. 

Penerapan Moderasi beagama juga adalah hal yang wajib bagi bangsa 

Indonesia sebab jika hanya sebatas memahami konsep Moderasi beragama. Dan 

jika penerapan Moderasi beragama dapat terlaksana dengan baik maka tentu akan 

mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis.  

Moderasi beragama merupakan solusi untuk mewujudkan kehidupan yang 

damai dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama 

sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik 

ditingkat lokal, nasional, maupung global.
63
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B. Mubaligh Muhammadiyah 

Kata Mubaligh berasal dari kata balagha, yuballighu, bulughan yang 

berarti “yang menyampaikan”. Jadi Mubaligh ialah orang-orang yang 

menyampaikan. Mubaligh dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti orang 

yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, atau orang yang bedakwah untuk 

mengajarkan agamanya, tentunya dengan melihat kondisi sekitar masyarakat. 

Mubaligh merupakan penerus risalah Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran 

agama, karena tanpa kehadiran Mubaligh, pesan-pesan dakwah tidak akan sampai 

kepada masyarakat.
64

 Dengan begitu seorang Mubaligh harus memiliki 

pengetahuan agama yang baik bahkan sangat baik yang  juga dibarengi dengan 

pengetahuan lainnya bahkan lebih baik lagi jika seorang Mubaligh memiliki 

keterampilan dalam menjalankan dakwahnya di masyarakat. 

Munayi mengatakan bahwa Mubaligh adalah orang yang menyampaikan, 

maksudnya adalah menyampaikan ajaran Tuhan kepada manusia. Secara universal 

menurut penulis Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran 

agamanya dan dakwah amar ma‟ruf nahi mungkar kepada seagamanya, baik itu 

laki-laki ataupun perempuan yang memiliki pengetahuan agama yang baik. 

Mubaligh sering dianggap mempunyai integritas sosial keagamaan, maka dengan 

itulah mentransformasikan serta menyampaikan ajaran agama ke masyarakat 

dapat mereka lakukan dengan baik apalagi dengan kondisi yang kondusif.
65

 

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, 

bahkan di dunia. Berbicara tentang Muhammadiyah rasanya kurang berasa jika 

tak membahas sejarah munculnya Muhammadiyah di dunia Islam. 
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Muhammadiyah lahir sejak 18 November 1912 yang didirikan oleh KH. Ahmad 

Dahlan. Kelahiram organisasi Muhammadiyah sendiri dilatar belakangi oleh 

beberapa faktor yang mendorong KH. Ahmad Dahlan. 

Muhammdiyah jika didefisikan secara bahasa, terdapat dua kata di 

dalamnya. Yaitu Muhammad yakni Nabi dan Rasul yang membawa ajaran Islam 

di dunia, beliau merupakan panutan umat Islam dalam menjalankan kehidupan di 

dunia ini. Kedua, Iyah yang berarti pengikut. Jadi Muhammadiyah ialah Pengikut 

Rasulullah,yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, baik dalam 

menjalankan ibadah dan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Latar belakang secara teologis yaitu pengkajian serta tadabbur Al-Qur‟an 

yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam Q.S Ali Imran : 104. Yang artinya 

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeruh kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. 

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat inilah kemudian yang 

mendorong KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. 

Kedua, latar belakang secara sosiologis. Dalam hal ini, yang terjadi pada 

masyarakat pada waktu itu, terdapat dua peristiwa yang mendorong didirikannya 

Muhammadiyah. Pertama dari faktor internal, yaitu melakukan pemurniaan ajaran 

Islam, karena pada waktu itu di Kauman banyak masyarakat yang melakukan 

ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau peninggalan agama 

sebelumnya yang mereka anut sebelum Islam. Kedua faktor eksternal, kurangnya 

pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di Kauman, baik pendidikan Islam 

maupun pendidikan secara universal. 

Gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma‟ruf nahi 

mungkar yang senantiasa membantu masyarakat Indonesia secara universal. 

Meski Muhammadiyah merupakan ormas Islam namun upaya serta usaha yang 
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dilakukan Muhammadiyah hanya untuk kemajuan negeri ini. Sehingga gerakan 

Muhammadiyah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya 

Muhammadiyah dalam memajukan bangsa ini salah satunya ialah dalam 

pendidikan sehingga tak sedikit dapat kita jumpai cendekiawan-cendekiawan yang 

memberikan sumbangsi pemikirannya untuk Indonesia maju.  

Jika memahami penjelasan di atas, Mubaligh Muhammadiyah ada sejak 

Muhammadiyah juga ada. karena tokoh-tokoh yang mendirikan Muhammadiyah 

bertujuan untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat. Bahkan sebelum 

lahirnya Muhammadiyah tokoh-tokoh pendiri tersebut sudah mengkaji dan 

mengajarkan Islam secara perlahan. Tepatnya pada 18 November 1912 

didirikannya gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, oleh KH. Ahmad 

Dahlan bersama dengan majelisnya yang juga sekaligus menjadi Mubaligh 

Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran Islam yang murni dengan menunaian 

perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
66

 Kehadiran 

Muhammadiyah menjadi matarantai pembaharuan Islam yang beriorentasi kepada 

kemajuan, serta menjadi gerakan yang dinamis dalam memajukan peradaban 

sebagai pencerahan umat Islam dan bangsa Indonesia yang waktu itu sangat 

tertinggal dalam aspek kehidupan.
67

 

Mubaligh Muhammadiyah seiring perkembangan zaman telah mengalami 

perubahan dan perkembangan secara terus menerus dan kini tersebar di seluruh 

Indonesia. bahkan para Mubaligh saat ini tidak hanya berdakwah terkait 

pemurnian ajara Islam seperti pada awalnya, namun kini para Mubaligh 

Muhammadiyah mendakwahkan ajaran Islam dengan mengitegrasikannya dengan 

kehidupan masyarakat dengan metode Dakwah kultural.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan yang digunakan untuk 

memahami, meneliti objek alamiah, berupa fenomena, persepsi serta informasi,
68

 

yang sesuai dengan keadaan yang rill serta sesuai dengan aturan tertentu.
69

 

kemudian dideskripsikan jadi sebuah kalimat sebagai data penelitian. Penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensivitas pada masalah 

yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari 

bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu fenomena yang dihadapi atau 

bahkan lebih. 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Moderasi Beragama perspektif 

Mubaligh Muhammadiyah Kabupaten Gowa, maka lokasi penelitian kami 

bertempat di kabupaten Gowa, di antaranya rumah para mubaligh, pusat dakwah 

Muhammadiyah kabupaten Gowa dan tempat yang diinginkan oleh informan pada 

penelitian ini. 

C. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana Moderasi Beragama perspektif Mubaligh Muhammadiyah Kabupaten 
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Gowa. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Filosofis, yaitu pendekatan yang mengarah untuk 

mendapatkan kebenaran yang radikal(mendasar), memahami 

makna/hakikat serta mengetahui nilai dari segala sesuatu. Dengan 

menggunakan prinsip-prinsip berfikir filosofis. 

2. Pendekatan Fenomenologi, yaitu pendekatan yang merujuk pada fenomena 

yang terjadi di lapangan terhadap pengalaman seseorang dan maksud 

pengalaman tersebut, hal ini dapat diketahui melalui bertanya atau 

wawancara kepada informan. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk 

menemukan esensi fenomena berupa pengalaman.
70

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini tentu memerlukan data untuk menunjukkan hasil penelitian 

ini. pada penelitian ini, sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer, adalah data emperik yang diperoleh dari informan penelitian 

dan hasil observasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian 

yang telah diperoleh dari informan. Data yang diperpleh langsung dari 

lokasi penelitian yang bersumber dari informan terkait, dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah dosen Mubaligh Muhammadiyah. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan yang 

berhubungan dengan objek penelitian seperti; buku-buku, karya ilmiah dan 

sebagainya. Serta kata-kata kutipan yang termasuk dalam judul penelitian 
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ini sehingga dapat memberikan penjelasan tambahan, baik berupa 

dokumen tindakan, atau lainnya.
71

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi (pengamatan) merupakan kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antar-aspek, dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka 

penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah. Observasi dapat pula 

dibedakan berdasarkan peneliti, mejadi observasi partisipan dan observasi 

non partisipan. 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti bisa dikategorikan sebagai 

observasi non partisipan, dikarenakan peneliti dalam hal ini hanya sebagai 

mahasiswa dan kader Muhammadiyah muda di kabupaten Gowa. Sehingga 

belum dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan para Mubaligh 

Muhammadiyah di kabupaten Gowa. Sehingga peneliti hanya memainkan 

peran tunggal, yaitu hanya sebagai peneliti semata. Contohnya peneliti 

memerhatikan aktivitas kelompok dari individu-individu mempergunakan 

kaca satu arah, atau mendengarkan percakapan mereka.
72

 

2. Metode Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap 

muka (face to face) antara pewawancara dan yang diwawancarai 

(interview) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud 
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memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang 

relevan dengan masalah yang diteliti.
73

 

3. Dokementasi, digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

observasi dan wawancara dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data 

berupa tape recorder, catatan atau dokumen yang tersedia serta 

pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan 

pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir 

penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu:  

1. Reduksi Data (Data Reduction), merupakan kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan.  

2. Penyajian Data (Data Display). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-

kategori, flowchart dan sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk 

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication). Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan 
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baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif hipotesis atau teori. Penelitian kualitatif induktih, 

mengambil kesimpulan dari khusus ke umum, sedangkan penelitian 

kualitatif deduktif mengambil kesimpulan dengan menguraikan dari yang 

bersifat yang umum ke sifat yang khusus. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

Hasil penelitian merupakan gambaran terhadap yang diteliti untuk 

menjawab sebuah pertanyaan atau rumusan masalah yang ada. sebelum masuk 

pada penjelasan informan dan narasumber yang ada, pertama akan dijelaskan 

terkait gambaran umum terkait kabupaten Gowa, dan data Mubaligh 

Muhammadiyah, sehingga mengetahui letak geografis serta keadan kabupaten 

Gowa. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di bagian Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan yang bertetangga dengan ibu kota provinsi yaitu 

Makassar, terletak di antara 5 lintang selatan (LS) dan 12 bujur timur (BT), 

dengan batas-batas administrasi di antaranya pada sebelah utara berbatasan 

dengan kota Makassar dan kabupaten Maros. Di sebelah selatan berbatasan 

dengan kabupaten Takalar dan kabupaten Jeneponto. Di sebelah barat berbatasan 

dengan kota Makassar dan kabupaten Takalar dan terakhir di sebelah timur 

dengan kabupaten Sinjai, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Bantaeng  

Luas wilayah kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 km₂  atau sekitar 3.01% 

dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 18 kecamatan yang meliputi 

167 Desa. Dari 18 Kecamatan dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan 

dataran rendah dan golongan datarn tinggi, dengan masing-masing 9 kecamatan 

yang berada di dataran rendah dan 9 kecamatan yang berada di dataran tinggi.
74
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    Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2020 

Wilayah kabupaten Gowa terbagi dalam 18 kecamatan dengan jumlah 

Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 dusun/lingkungan. adapun nama 

kecamatan yang ada di kabupaten Gowa beserta jumlah penduduk yang terdata. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa, peneliti 

mendapatkan data jumlah penduduk dari setiap kecamatan di kabupaten Gowa, 

diantaranya: 

Data jumlah kecamatan dan jumlah penduduk perkecamatan 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

Bontonompo 20.256 22.190 42.446 

Bontonompo selatan 14.670 16.084 30.754 

Bajeng 34.312 35.045 69.357 

Bajeng barat 12.031 12.725 24.756 
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Pallangga 64.332 65.626 129.957 

Barombong 20.140 20.599 40.739 

Somba opu 88.931 88.871 177.802 

Bontomarannu 17. 696 17.932 35.628 

Pattallassang 12.182 12.006 24.188 

Parangloe 9.070 9.521 18.591 

Manuju 7.270 7.789 15.059 

Tinggimoncong 11.671 11.984 23.655 

Tombolopao 14.740 14.324 29.064 

Parigi 6.602 7.385 13.987 

Bungaya 8.166 8.767 16.933 

Bontolempangan 6.788 7.458 14.246 

Tompobulu 14.858 16.099. 30.957 

Biringbulu 16.774 17.791 34.565 

  JUMLAH 380.488 392.196 772.684 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2020 

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa jumlah laki-laki yaitu 380.488 

sedangkan jumlah perempuan adalah 392.196. jadi jumlah keseluruhan penduduk 

kabupaten Gowa adalah 772.684.
75

 

Adapun data penduduk penganut agama di kabupaten Gowa 

Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha 

Bontonompo 41 799 14 - 5 - 

Bontonompo 32 361 17 - - - 
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selatan 

Bajeng 66 356 155 14 4 7 

Bajeng barat 26 750 2 - - - 

Pallangga 112 659 355 371 32 - 

Barombong 42 548 123 168 - 2 

Sombaopu 137 243 1071 405 54 69 

Bontomarannu 34 834 430 552 3 1 

Pattallassang 19 231 - 26 - 2 

Parangloe 17 481 15 1 - - 

Manuju 14 151 - - - - 

Tinggimoncong 22 371 - 95 - - 

Tombolopao 29 407 - 56 - - 

Parigi 14 056 - - - 17 

Bungaya 16 889 - - - - 

Bontolempangan 18 901 37 - - - 

Tompobulu 31 523 - - - - 

Biringbulu 35 934 - - - - 

JUMLAH 714 764 1 688 2 219 98 98 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2021 

Berdasarkan data di atas, diketahui penganut agama di kabupaten Gowa 

dari hasil pendataan badan pusat statistic 2020 terdapat 714.674 penduduk yang 

beragama Islam, 1.688 penduduk yang beragama Protestan, 2.219 penduduk yang 

beragama Katolik, 98 penduduk yang beragama Hindu, dan 98 penduduk yang 

beragama Budha. Diketahui bahwa jumlah masyarakat Gowa, lebih dari 700 ribu 
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orang. Serta data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Gowa adalah 

beragama Islam.
76

 

Adapun data jumlah rumah peribadatan di kabupaten Gowa  

Kecamatan Masjid Musholah  
Gereja 

protestan 

Gereja 

katolik 
Pura Vihara 

Bontonompo 77 9 - - - - 

Bontonompo 

selatan 52 7 - - - - 

Bajeng 133 16 1 - - - 

Bajeng barat 166 11 - - - - 

Pallangga 166 14 - - - - 

Barombong 57 22 - - - - 

Sombaopu 197 20 - - - - 

Bontomarannu 79 17 - - - - 

Pattallassang 83 5 - - - - 

Parangloe 62 2 - - - - 

Manuju 59 3 - - - - 

Tinggimoncong 59  12 3 - - - 

Tombolopao 88 9 - - - - 

Parigi 60 60 - - - - 

Bungaya 68 1 - - - - 

Bontolempangan 62 6 - - - - 

Tompobulu 73 55 - - - - 

Biringbulu 103 41 - - - - 

JUMLAH 1565 260 4 - - - 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2021 
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Adapun data jumlah rumah peribadatan di kabupaten Gowa yang terdata 

oleh Badan Pusat Statistik terdapat 1.565 masjid, 260 musholah, dan 4 gereja 

Protestan.
77

 Kurangnya rumah ibadah agama selain Islam dikarenakan kurangnya 

penganut agama tersebut, bukan karena adanya pembatasan atau pelarangan 

pembangunan rumah ibadah. 

Selain dari data-data penduduk di kabupaten Gowa, tentu juga perlu 

adanya data-data dari Mubaligh Muhammadiyah Kabupaten Gowa. Namun 

sampai saat ini belum ada data Mubaligh secara administratif sehingga tidak ada 

real untuk dicantumkan pada penelitian ini. 

Meski belum ada pendataan Mubaligh di kabupaten Gowa tapi sudah 

banyak Mubaligh Muhammadiyah yang berdakwah di kabupaten Gowa, 

khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah itu sendiri. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa Pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten Gowa juga merupakan 

Mubaligh Muhammadiyah. Sehingga penelitian ini ditujukan kepada Mubaligh 

sekaligus Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 
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A. Makna Moderasi Beragama Bagi Mubaligh Muhammadiyah 

Moderasi beragama kini mulai tersebar di seluruh masyarakat Indonesia. 

meski tidak secara merata ke setiap individu namun dapat dikatakan semua 

wilayah telah mengkaji Moderasi beragama, baik melalui ruang-ruang diskusi 

kecil, ataupun dialog-dialog yang dilakukan di warkop dan tempat dialog lainnya, 

yang dilakukan secara luring maupun daring. Bahkan pembicaraan Moderasi 

beragama diselenggarakan secara resmi di gedung-gedung berupa dialog lintas 

Iman atau agama. 

Dengan adanya diskusi dan dialog Moderasi beragama tentu akan 

membuka pemahaman masyarakat tentang apa itu Moderasi beragama. Karena 

tentu sebuah gagasan tak mudah sampai di telinga individu dan tak mudah 

dipahami begitu saja.  

Pro-kontra yang terjadi terhadap penerimaan gagasan Moderasi beragama 

tentu menjadi sulit penyebaran gagasan Moderasi beragama di Indonesia, 

sehingga perlu diluruskan ulang terkait apa itu Moderasi beragama. Kemudian ini 

perlu dipahami langsung dari yang merumuskan Moderasi beragama, yaitu 

kementerian agama. 

berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum mengatakan 

bahwa : 

Sikap yang paling mendasar serta kata kunci terciptanya Moderasi 
beragama adalah tidak ekstrem. Sebab sikap ekstrem dalam berbagai 
bentuknya, diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama baik dalam 
kehidupan bernegara ataupun kehidupan bernegara. Sebab melampui batas 
dalam beragama.

78
 

Dari apa yang dijelaskan oleh Oman Fathurhman sangat menekankan 

kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga sikap dan perilakunya, dan 
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tidak bertindak ekstrem terhadap satu sama lainnya. Sebab sikap ekstrem bukan 

merupakan ajaran agama. 

Pentingnya Moderasi beragama di Indonesia karena masyarakat Indonesia 

merupakan bangsa multikultural. Sehingga sikap moderat masyarakat Indonesia 

sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. 

Sebab jika hanya salah satu kelompok yang bersikap moderat atau terdapat satu 

kelompok yang tidak moderat tetap saja dan memecah belah bangsa. Sehingga 

tujuan untuk menyatukan bangsa dalam perbedaan tidak akan teRcapai dan justru 

hanya memicu konflik antar kelompok di Indonesia. Diketahui bersama bahwa 

keragaman di bidang apapun, betul pasti menimbulkan perbedaan, apalagi yang 

terkait dengan agama. Karena perbedaan apalagi yang tajam atau ekstrem, di 

mana pun pasti berpotensi konflik. 

Maka dari itu perlu untuk mengelola dan menjaga persatuan bangsa. 

Sehingga perlu diketahui bahwa kebenaran sejati hanyalah berada pada Tuhan, 

sedangkan perdebatan yang sering terjadi disebabkan adanya perbedaan tafsir 

agama yang dihasilkan oleh manusia. Bukan kebenaran esensial yang merupakan 

pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 

Moderasi beragama mampu menjadi sarana untuk mewujudkan 

kemaslahatan kehidupan berbangsa yang rukun, toleran, harmonis, damai, serta 

taat konstitusi. Dengan Moderasi beragama kita mampu menjaga persatuan 

seluruh bangsa Indonesia. Semangat Moderasi beragama adalah untuk mencari 

titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama.  

Sikap moderat bangsa Indonesia yang sejak lama adanya, tentu menjadi 

salah satu  kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan persatuan 

bangsa ini. Contohnya dapat kita lihat pada ormas-ormas yang ada di Indonesia. 

mengapa demikian? Sebab ormas yang lahir dan berkembang tentu memiliki 
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paham dan ideologi yang berbeda, tapi tak ditemukan adanya konflik antara 

ormas, itu karena sikap moderat yang dibangun dalam kelompok mampu 

mempengaruhi setiap individu-individu dalam kelompok tersebut. 

Makna Moderasi beragama menurut kementerian agama adalah cara 

pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan 

mengejewantahkan ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan 

membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan 

menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
79

 

1. Moderasi beragama menurut Pimpinan Muhammadiyah 

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas tertua dan terbesar di Indonesia 

sejak lama telah bersikap moderat baik dalam perubahan zaman, sikap dan 

praktisnya dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Sehingga tak heran jika 

Moderasi beragama bukan lagi menjadi hal baru bagi kelompok Muhammadiyah 

khususnya Mubaligh Muhammadiyah kabupaten Gowa. 

Pada konteks penelitian ini, peneliti akan memaparkan perspektif atau 

pandangan Mubaligh Muhammadiyah kabupaten Gowa terhadap Moderasi 

beragama. Serta bagaimana para Mubaligh memaknai Moderasi Beragama. 

Muslimin B., S.Pd. selaku ketua umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Gowa memakanai Moderasi beragama sebagai berikut: 

Moderasi itu adalah sikap moderat dalam berfikir dan bertindak yang 
tepat, artinya tidak ekstrem liberal dan tidak ekstrem radikal. Sikap 
Moderasi menjadi sangat penting untuk menyatukan bangsa dan 
menghidarkan dari tindakan-tindakan ekstrem yang terjadi di lingkungan 
sosial. Karena Moderasi ingin mewujudkan hubungan masyarakat yang 
harmonis dalam beragama dan bernegara. Sedangkan agama merupakan 
rahmat bagi seluruh manusia dan alam ini. Seperti memberikan kebaikan, 
ketenangan dan kebahagian. Allah menurunkan agama agar manusia 
mampu merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Moderasi beragama 
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merupakan sikap dan praktis beragama yang moderat, dalam menjaga 
hubungan hamba dengan Tuhannya serta hubungan antar-manusia 
sehingga tercipta kehidupan harmonis dan damai dalam berbangsa dan 
bernegara.”

80
 

Pada penjelasan di atas menegaskan bahwa penting sebuah sikap dalam 

berfikir dan bertindak bagi setiap individu yang berlandaskan ajaran agama untuk 

menjaga hubungan agar tetap harmonis dan damai dalam beragama, berbangsa 

dan berbegara 

Penjelasan terkait makna Moderasi beragama juga dijelaskan oleh pak 

Syahril Rajab yang menyatakan bahwa: 

Moderasi beragama merupakan sebuah gagasan yang mengubah sikap 
serta pandangan umat beragama agar terlepas dari kemujudan beragama, 
serta sikap liberal yang menjauhkan seseorang dari ajaran agamanya. 
Sehingga dengan memahami dan mempraksiskan Moderasi beragama, 
tentu akan mampu mewujudkan umat beragama yang senantiasa menjaga 
hubungan vertikalnya, yaitu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. 
Dan hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia 
lainnya.”

81
 

Apa yang disampaikan di atas hampir sama yang disampaikan oleh ketua 

PDM pada penjelaskan sebelumnya. Namun lebih mendetailkan lagi. Ia memaknai 

Moderasi beragama bahwa Moderasi beragama menjaga umat agar lepas dari 

kemujudan beragama dan menjaga umat agar tidak bertindak ekstrem dalam 

beragama. Yang tentunya untuk menjaga relasi yang harmonis baik secara vertikal 

maupun horizontal. 

2. Moderasi Beragama menurut Mubaligh Muhammadiyah 

Mubaligh Muhammadiyah dalam memandang Moderasi beragama tentu 

tak jauh beda dari pemahaman pimpinan Muhammadiyah, sebab pemikiran atau 
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satu gagasan dalam Muhammadiyah selalu disepakati sehingga tidak terjadi 

perdebatan yang panjang yang kemungkinan menimbulkan perpecahan. 

Meski demikian tentu sebagai manusia selalu terdapat perbedaan, salah 

satunya juga perbedaan pemahaman. Sehingga perlu mengetahui perspektif 

Mubaligh terkait Moderasi beragama. Salah satu Mubaligh Muhammadiyah Muh 

Bahar menjelaskan terkait makna Moderasi beragama, mengatakan bahwa: 

Moderasi beragama sesungguhnya adalah sikap moderat dalam bertindak 
dan berpandangan. Dalam hal ini, Mubaligh Muhammadiyah berpegang 
pada Al-Qur‟an yaitu surah al-Kafirun. Dengan tetap berpegang pada 
Aqidah tauhid namun senantiasa bertoleransi dalam ruang sosial 
kamanusiaan sehingga tetap berinteraksi dengan baik.

82
 

Sikap moderat adalah jalan terwujudnya toleransi terhadap perbedaan yang 

niscaya keberadaannya. Kemoderatan Muhammadiyah yang seiring dengan 

gagasan Moderasi beragama sebab Muhammadiyah berpedoman dalam pada al-

Qur‟an dan sunnah Rasulullah. Landasan Moderasi dalam al-Qur‟an disampaikan 

oleh Mubaligh Muhammadiyah ustad Ridha Hasyim, mengatakan: 

Kemoderatan Muhammadiyah berlandaskan al-Qur‟an pada ayat ummatan 
wasathan, yang mengarahkan untuk senantiasa berbuat adil dan 
berimbang, termasuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akhirat 
dengan kebutuhan dunia. Karena manusia tidak bisa bertahan hidup jika 
tidak mencari kebutuhan dunianya dan manusia akan sulit jika tidak 
bersosial.

83
 

Hal ini dipertegas oleh muh bahar dalam penjelasannya lebih lanjut 

dengan memaknai Moderasi beragama sebagai sebuah sikap beragama terhadap 

banyaknya perbedaan yang terjadi antar-agama ataupun antar umat seagama, 

bahwa sikap Muhammadiyah selalu moderat sehingga tetap bersikap toleran, 

seperti tetap bekerjasama selama itu tidak merusak akidah umat beragama.
84
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Memahami hal di atas terhadap apa yang disampaikan oleh Muh. Bahar, 

dan ustad Ridha Hasyim, umat Islam dalam bersikap toleran tentu tidak sekedar 

bertoleran saja. Namun selalu berdasarkan petunjuk kesalamatan umat Islam yaitu 

Al-Qur‟an dan Hadits. Dengan ini tentu umat beragama tak perlu ragu untuk 

mengimplementasikan Moderasi beragama untuk sikap toleransi dalam beragama, 

berbangsa dan bernegara. 

Dari beberapa penjelasan di atas terkait kebijakan Moderasi beragama, 

peneliti berasumsi bahwa secara umum Moderasi beragama adalah muatan nilai 

esensi ajaran agama yang mengidikasikan sikap dan cara pandang yang moderat 

atau lepas dari sikap ekstrem dalam beragama, berbangsa dan bernegara. 

Moderasi beragama menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan 

bangsa ini. Sebab pengaruh agama sangat besar terhadap kemajuan bangsa ini. 

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang moralitasnya sangat dipengaruhi 

oleh agama meskipun itu Indonesia bukan negara berdasarkan agama. 

Dengan menyimak penjelasan dari para informan, peneliti memahami 

bahwa gagasan Moderasi beragama sangat didukung oleh Muhammadiyah. 

Karena Muhammadiyah sejak awal merupakan organisasi keagamaan yang sudah 

toleran dengan segala bentuknya. Serta menjalankan Toleransi berdasarkan 

petunjuk Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. 
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B. Penerapan Moderasi Beragama Di Kalangan Mubaligh Muhammadiyah 

Rumusan Moderasi beragama tentu tak hanya berupa wacana saja. Namun 

perlu juga adanya sebuah praksis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab jika 

hanya berbicara panjang lebar terkait Moderasi beragama namun di lingkungan 

sosial merusak nilai persatuan dan keharmonisan bermasyarakat justru akan 

merusak citra Moderasi beragama yang justru berusaha mewujudkan kedamaian 

dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara. 

Pada penjelasan sebelumnya telah dijeslakan bagaiamana pemahaman 

Moderasi beragama dari kalangan Mubaligh Muhammadiyah, sehingga secara 

teori kita cukup mengetahui maksud Moderasi beragama tersebut. Selanjutnya 

akan peneliti jelaskan bagaimana bentuk penerapan Moderasi beragama dalam 

realitas sosial. Baik dalam beragama, berbangsa dan bernegara. 

Penerapan Moderasi beragama bukan merupakan hal yang baru di 

Indonesia sehingga tak sedikit yang kita temukan di Indonesia penerapan atau 

implementasi yang direalisasikan oleh masyarakat Indonesia. Namun meski 

banyaknya penerapan yang terealisasikan masih banyak juga ditemukan tindakan-

tindakan ekstrem di berbagai daerah yang akan merusak keharmonisan dan 

kedamaian dalam berbangsa dan bernegara.  

Moderasi beragama yang dirumuskan oleh kementerian agama memiliki 

strategi penguatan tersendiri untuk disosialisasikan ke masyarakat sehingga dapat 

diwujudkan secara merata dan baik dalam beragama, berbangsa dan benegara.  

Moderasi beragama menjadi landasan ini sebab agama harus dapat 

menjadi moral dan etika dalam hidup berbangsa dan bernegara. Moderasi 

beragama dalam penerapannya pada level negara sangat diutamakam atau 
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diperlukan sehingga menurut kementerian agama hal yang harus dilakukan adalah 

“Mengarusutamakan” Moderasi beragama. Hal ini menjadi sesuatu yang penting 

dan utama. Persoalan toleran yang dulunya dipinggirkan atau dinomor duakan, 

kedepannya menjadi hal yang utama dan yang paling penting sehingga dapat 

menjadi milik bersama dan diperlakukan setara serta direalisasikan secara 

bersama-sama.
85

 

Penerapan Moderasi beragama dijelaskan oleh kementerian agama dapat 

menjadi sebuah program kerja dalam mewujudkannya. Ada beberapa penerapan 

dari kebijakan Moderasi beragama tersebut. Yaitu berdakwah di segala bidang 

dalam kehidupan sosial dengan bentuk pengintegrasian terhadap ajaran agama. 

Dalam hal ini kementerian agama mengitegrasikannya dengan RPJMN dengan 7 

Prioritas Negara, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi negara, mengurangi 

kesenjangan & meningkatkan pemerataan, meningkatkan SDM, revolusi mental & 

pembangunan kebudayaan, penguatan infastruktur, penjagaan lingkungan hidup 

dan terakhir pemuasan pelayanan publik.
 86

 

Kedua, bentuk penerapan Moderasi beragama di Indonesia yaitu 

menerjemahkan Moderasi beragama dengan memperkuat dunia pendidikan mulai 

sejak tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Serta menjadikan dunia pendidikan 

sebagai kekuatan terdepan dalam penerapan dan penguatan Moderasi beragama.
87

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi para generasi 

pelanjut dan jika pendidikan yang didapatkan mengarah ke tindakan yang kurang 
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baik dan menjadi penyebab konflik serta hanya menjadi benalu bagi bangsa, 

sehingga akan sangat merugikan kedepannya. 

Jika penerapan Moderasi beragama dapat terlaksana dengan baik maka 

dalam kehidupan ini tak lagi ditemukan konflik serta mampu menjadi pengaruh 

terhadap perdamaian dunia kedepannya. 

Dengan mengosntruk sikap dan cara pandang seseorang diharap mampu 

mengimplementasikan Moderasi beragama seperti menginternalisasikan nilai 

esensi ajaran agama, memperkokoh komitmen berbangsa dan bernegara, menolak 

bertindak ekstrem atas nama agama dan meneguhkan toleransi. Tindakan ini tentu 

memliki langkah-langkah atau metode dalam upaya mewujudkan. 

1. Konsep Penerapan Moderasi Beragama 

Sikap dan cara pandang Moderasi di Muhammadiyah merupakan hal yang 

harus dipahami dan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab 

gerakan Muhammadiyah sejak awal adalah gerakan pembaharuan. Hal ini 

dijelaskan oleh pak Syahril Rajab mengatakan bahwa: 

Gerakan Muhammadiyah berlandaskan ajaran Islam. Dimana manusia 
harus berlaku adil, yaitu adil kepada Tuhan, berlaku adil dalam 
memandang umat dan masyarakat secara menyeluruh. Sehinggga 
Muhammadiyah mengutamakan musyarawah mufakat dalam mengambil 
keputusan atau kesepakatan untuk diterima secara bersama yang 
berpedoman kepada al-Qur‟an dan as-Sunnah.

88
 

Konsep Moderasi beragama juga diturunkan kepada setiap organisasi-

organisasi otonom Muhammadiyah di kabupaten Gowa, seperti Pemuda 
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Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IMM, IPM dan lainnya. sehingga dakwah 

Muhammadiyah di masyarakat lebih massif dan terkolaborasi. 

Upaya itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia meski 

dengan metode atau langkah yang berbeda. Karena dengan strategi tersebut 

tentunya juga telah ada cara atau bentuk penerapan Moderasi beragama dalam 

lingkungan masyarakat. 

a. Musyawarah Tarjih 

Penerapan Moderasi beragama dapat terealisasikan jika terjadi 

musyarawah dalam mengambil keputusan, karena dengan musyawarah segala 

pemikiran akan terkumpul dan terintegrasi sehingga dapat memunculkan 

kesimpulan yang maksimal dan dapat diterima oleh dan diterapkan dengan baik. 

Muhammadiyah senantiasa melakukan musyawarah bahkan sejak 

berdirinya hingga saat ini gerakan Muhammadiyah selalu mengutakan 

musyawarah. Musyawarah pergantian kepemimpinan utamanya senantiasa 

dilakukan Muktamar untuk memusyawarahkan dan menentukan seorang 

pemimpin dalam organisasi. Bahkan seluruh Ortom (Organisasi Otonom) 

Muhammadiyah juga bermusyawarah untuk menentukan seorang pemimpin. 

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang berdakwah kepada 

seluruh manusia dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam merupakan rahmatan 

lil‟alamin dan bukan hanya untuk orang muslim.
89

 Ajaran Islam yang sangat 

universal juga terdapat beberapa pemahaman yang berbeda dikalangan ulama 

sehingga umat Islam terbagi menjadi beberapa mazhab serta organisasi. Bahkan 
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seorang guru dan murid mejadi tokoh mazhab terkenal namun memiliki 

pemahaman yang jauh berbeda dan masing-masing memiliki dalil yang kuat 

dalam persoalan agama.  

Perkembangan mazhab dan pemahaman yang sangat pesat memunculkan 

banyak umat beragama yang fanatik pada satu mazhab atau paham saja, bagi 

mereka yang sanga fatanik bisa saja menyalahkan mazhab atau paham yang 

berbeda. meskipun mereka seagama. Sehingga dalam hal ini untuk menentukan 

satu hal dalam agama, Muhammadiyah melakukan musyawarah untuk 

memustuskannya. 

Musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah dilakukan 

dengan berbagai bentuk musyawarah dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun 

musyawarah yang sangat dekat dengan Moderasi beragama yaitu Musyawarah 

Tarjih. 

Musyawarah Tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai 

perwujudan dari sikap moderat dijelaskan oleh Drs. H. M. Taufiq Bustaman 

menjelaskan bahwa 

Salah satu bentuk musyawarah yang dilakukan oleh Muhammadiyah 
adalah melakukan musyawarah Tarjih untuk memutuskan suatu hukum 
dalam urusan agama serta menentukan kualitas dalil yang menjadi 
landasan beribadah tersebut. Dalam musyawarah Tarjih ini sangat bersifat 
terbuka (mengundang seluruh kalangan atau kelompok beragama dalam 
Islam) untuk melakukan diskusi atau dialog dalam penentuan dalil-dalil 
yang diputuskan.
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Hal ini dipertegas lagi oleh Muhammad Rizal, S.Pd., M.Pd I. mengatakan 

bahwa: 

Musyarawah Tarjih adalah sebuah musyawarah yang dilakukan oleh 
Muhammadiyah dalam memutuskan satu hukum dalam soal agama serta 
mengundang seluruh tokoh agama dari berbagai kelompok agama dalam 
Islam sehingga pemutusannya tidak dilakukan secara sepihak tapi melalui 
musyawarah mufakat.

91
 

Kedua penjelasan di atas menjelaskan bahwa musyawarah Tarjih 

merupakan sikap moderat Muhammadiyah dalam memutuskan hukum dalam 

agama, sehingga dalam menjalankan agama tidaklah terdapat perdebatan antara 

berbagai kelompok umat beragama. Dengan begitu umat beragama dapat 

menjalankan ibadah dengan tenang dan damai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

hasil musyawarah Tarjih tidak bersifat mutlak atau dapat diubah.
92

 

b. Berdakwah 

Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah amar ma‟ruf nahi 

mungkar senantiasa mendakwahkan ajaran Islam kepada seluruh manusia, karena 

Islam merupakan rahmatan lil‟alamin sehingga ajaran Islam mencakup seluruh 

manusia dan alam ini. Sehingga gerakan dakwah Muhammadiyah khususnya di 

kabupaten Gowa tersebar seluruh wilayah di kabupaten Gowa dengan membentuk 

cabang atau ranting diwilayah tersebut. 

Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran Islam, memiliki Mubaligh 

yang siap untuk berdakwah di masyarakat. Baik itu ajaran Islam dari hasil 

keputusan Tarjih serta ajaran Islam lainnya yang berpedoman kepada al-Qur‟an 
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dan Hadits Rasulullah Saw. Sehingga ajaran Islam tersampaikan kepada seluruh 

masyarakat. 

Mubaligh Muhammadiyah yang berdwakwah kepada masyarakat, tentu 

memiliki kemampuan atau pengetahuan agama yang luas, selain itu memiliki 

pengetahuan yang baik. hal ini dijelaskan oleh Ustad Ridha Hasyim, mengatakan 

bahwa:  

Seorang Mubaligh harus memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan 
umum yang mumpuni untuk menyampaikan dakwahnya di masyarakat, 
sehingga jika terdapat beberapa pertanyaan, seorang Mubaligh haru 
mampu menjawabnya dengan baik. Muhammadiyah khususnya di 
kabupaten Gowa akan melakukan sertifikasi Mubaligh yang ditentukan 
oleh Muhammadiyah kabupaten Gowa.

93
 

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam berdakwah Muhammadiyah 

memiliki Mubaligh khusus yang telah terbekali untuk berdakwah. Lebih lanjut 

pak Muslimin B, juga memberikan tanggapannya terkait Mubaligh 

Muhammadiyah, mengatakan bahwa: 

Mubaligh Muhammadiyah harus mampu menyebarkan dakwahnya di 
berbagai tempat, maksudnya bukan hanyadi masjid saja dan pada waktu 
tertentu saja. Namun seorang Mubaligh harus mampu berdakwah di semua 
tempat yang mana masyarakat membutuhkan pencerahan pada saat itu, 
contohnya dalam berdagang atau pada aktivitas lainnya.

94
 

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa Mubaligh 

Muhammadiyah dalam berdakwah, sangat dibekali baik itu pengetahuan serta 

kemampuan untuk berdakwah di berbagai tempat. 
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2. Metode Penerapan Moderasi Beragama 

Dalam merealisasikan gerakan dakwah Muhammadiyah yang merupakan 

wujud kemoderatan Muhammadiyah, tentu memiliki metode tersendiri yang 

digunakan untuk mendakwahkan ajaran Islam di masyarakat. Karena tanpa 

adanya metode tentu akan menimbulkan ketidakteraturan dalam hasil penerapan 

tersebut. 

Metode dapat juga dikatakan sebagai cara yang teratur dalam melaksanan 

atau merealisasikan suatu konsep sehingga dapat tersistematisasi dalam 

pelaksanaannya. Metode yang dilakukan untuk merealisasikan kemoderatan 

Muhammadiyah tentu mengikuti apa yang menjadi gerakan Muhammadiyah, hal 

ini akan dijelaskan sesuai konsep yang telah dijelaskan di atas. 

a. Musyawarah Tarjih 

Muhammadiyah dalam melakukan musyawarah khususnya musyawarah 

Tarjih, memiliki cara tersendiri dalam memutuskan satu hukum yang ditetapkan 

dan disepakati bersama. Metode ini telah disepakati bersama sehingga setiap 

dilakukan musyawarah Tarjih tetap kembali pada metode tersebut, sehingga tidak 

lagi terjadi perdebatan yang panjang dalam musyawarah tersebut. 

Dengan musyawarah Tarjih, Muhammadiyah tidak terikat pada satu ajaran 

mazhab saja namun merangkul semua ajaran dari ke-empat mazhab tersebut. 

Dengan cara menentukan dalil dalam metode musyawarah sehingga menjadi 

pedoman yang utuh. 

Penjelasan terkait metode yang dilakukan pada saat musyawarah Tarjih 

dijelaskan oleh ustad Muhammad Rizal, mengatakan bahwa: 
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Musyawarah Tarjih merupakan musyawarah dalam menentukan hukum 
agama dengan memusyawarahkan seluruh dalil yang terkait dengan yang 
dibahas pada musyawarah, dengan melihat dalil terkuat sehingga lebih 
tepat dilakukan untuk beribadah atau dalam urusan agama.

 95
 

Tanggapan lainnya juga diberikan oleh Drs. H. M. Taufiq Bustaman, 

mengatakan bahwa: 

Musyawarah Tarjih dilakukan setiap tahunnya sehingga hal-hal yang 
disepakati dalam musyawarah, kemudian dapat diperbaharui, tergantung 
apakah dipengaruhi oleh perubahan zaman atau terdapat dali yang lebih 
tepat untuk direalisasikan dalam konteks kehidupan masyarakat yang 
dinamis.

96
 

Penjelasan di atas sangat jelas menerankan bahwa musyawarah Tarjih 

adalah salah satu wujud penerapan Moderasi beragama yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah.  

Dengan musyawarah Tarjih masyarakat muhammdiyah dan kelompok lain 

dapat merealisasikan hasil musyawarah tersebut. Bahkan jika tidak direalisasikan 

karena memiliki paham tersendiri dari kelompok lain juga bukan merupakan 

persoalan. Dari ini dapat kita cermati betapa moderatnya perwujudan sikap dan 

praktik keagamaan masyarakat Muhammadiyah. 

b. Berdakwah 

Gerakan dakwah Muhammadiyah selalu mengutamakan kemaslahatan 

umum sehingga ajaran Islam disampaikan dengan cara dan metode tersendiri 

sehingga dakwah para Mubaligh mampu diterima dan dipahami oleh masyarakat. 

Seperti yang dijelaskan di atas, jika melakukannya tanpa metode khusus 

kemungkinan pencapaian yang diingingkan kemudian tidak sesuai yang 

                                                             
95

Muhammad Rizal, Koordinator majelis Tarjih, dan lembaga penanggulangan bencana 

PDM kab. Gowa, wawancara pada 1 Juni 2021 di kediaman Muhammad Rizal. 
96

H. M. Taufiq Bustaman, Sekertaris umum PDM kab. Gowa, wawancara pada 26 April 

2021 di Pusat dakwah Muhammadiyah Kab. Gowa. 



61 
 

 
 

 

 

diharapkan bahkan kemungkinan dakwah yang disampaikan sulit diterima dan 

dipahami oleh masyarakat. 

Suatu metode tentu menjadi hal utama dalam melakukan sesuatu terutama 

dalam berdakwah. Untuk mengetahui metode berdakwah yang dilakukan oleh 

Mubaligh di Muhammadiyah dijelaskan oleh beberapa Mubaligh. 

Metode berdakwah dijelaskan oleh ustad Ridha Hasyim, mengatakan 

bahwa:  

Gerakan dakwah Muhammadiyah yang dilakukan oleh Mubaligh yaitu 
dengan menyampaikan ajaran agama dengan metode penyampaian yang 
sesuai konteks masyarakatnya. Karena pemahaman masyarakat tentu 
berbeda-beda, serta keadaan masyarakat juga tak semuanya sama sehingga 
sangat perlu memahami keadaan tersebut. Contohnya perbedaan antara 
masyarakat kota dengan masyarakat desa.

97
 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Mubaligh Muhammadiyah dalam 

berdakwah selalu menysuaikan terhadap kondisi masyarakat. Kemudian hal ini 

juga dijelaskan oleh pak Syahril Rajab mengatakan bahwa: 

Gerakan dakwah Muhammadiyah berusaha menyesuaikan dan 
menginternalisasikan ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat 
setempat sehingga dapat dengan mudah diterima dan direalisasikan oleh 
masyarakat dalam kehidupannya. Sedangkan jika berdakwah kepada 
masyarakat yang lebih berintelektual, tentu dakwah yang disampaikan juga 
lebih mendalam serta berusaha mengikis kebiasaan masyarakat yang 
bersifat sia-sia atau sampai merusak aqidahnya.

98
 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa cara atau metode berdakwah 

Mubaligh Muhammadiyah sangat mendukung kebudayaan lokal yang ada, 

sehingga kebudayaan tersebut dapat tetap eksis yang diintegrasikan dengan ajaran 

agama. 
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Berdakwah kepada masyarakat tentu merupakan hal yang wajib dilakukan 

karena kita sebagai khilafiah di muka bumi yang melanjutkan risalah para nabi 

untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam keseluruh umat manusia. 

Dengan berbagai banyak cara atau metode yang dapat dilakukan yang tentunya 

tidak melanggar dan merusak aqidah umat Islam. Seperti para ulama Nusantara 

yang membawa ajaran Islam dengan cara menikah untuk menyebarkan agama 

Islam. 

Metode penerapan Moderasi beragama dengan berdakwah juga dijelaskan 

oleh Muslimin B, mengatakan bahwa: 

Ada beberapa metode dakwah yang dilakukan Mubaligh Muhammadiyah 
dalam berdakwah. Pertama, berdakwah dengan metode atau cara dengan 
memberikan pemahaman yang sesuai dengan pengetahuan jamaah yang 
didakwahkan sehingga mudah dipahami. Kedua, membentuk suatu 
pengajian dalam masyarakat yang sesuai dengan kelompoknya masing-
masing, contohnya kelompok tani. Dengan begitu ajaran dakwah juga 
dapat disampaikan dengan menggunakan pendekatan pertanian sehingga 
masyarakat dapat bertani yang dengan ajaran Islam. Ketiga, berdakwah 
dengan memasuki nilai-nilai budaya masyarakat sehingga ajaran agama 
dapat berjalin kelindan dengan budaya masyarakat. Keempat, berdakwah 
sesuai konteks keadaan masyarakat sehingga agama tidak hanya menjadi 
tempat kembali ketika kesusahan tetapi juga menjadi penyemangat dalam 
menjalani kehidupan. Tentunya dakwah yang disampaikan para Mubaligh 
Muhammadiyah selalu berpedoman kepada al-Qur‟an dan Sunnah 
Rasulullah Saw.
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Metode penerapan Moderasi beragama dalam berdakwah di kalangan 

Mubaligh Muhammadiyah sudah cukup lengkap dan kompleks dijelaskan di atas 

sehingga dapat dipahami bahwa dalam berdakwah Muhammadiyah pun sangat 

moderat sehingga dalam menjalankan dakwahnya tak pernah terjadi kerusuhan 

serta penolakan dari masyarakat. 
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Dengan metode di atas tentu para Mubaligh Muhammadiyah kedepan bagi 

akan lebih mudah berdakwah ke masyarakat karena metode berdakwah telah 

disepakati dan direalisasikan oleh para Mubaligh Muhammadiyah. 

Bentuk penerapan yang dijelaskan di atas dapat menjadi rujukan terhadap 

generasi Mubaligh Muhammadiyah yang akan datang, bahkan dapat 

memperbaharui bentuk penerapan di atas sesuai konteks zamannya kedepan. Yang 

tentnunya adalah demi kepentingan ummat di seluruh Indonesia agar dapat ber-

Islam dengan benar, yang tidak terjebak pada ritual kebudayaan yang melanggar 

aturan agama. Dan jika hal ini mampu diwujudkan kedepannya dengan senantiasa 

mengawal perkembangan jama‟ahnya, akan menjadi hal yang sangat luar biasa 

hingga mampu mwujudkan generasi pelanjut dalam masyarakat tersebut. 
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C. Hasil Moderasi Beragama Oleh Mubaligh Muhammadiyah 

Pandangan atau pemikiran para Mubaligh Muhammadiyah terhadap 

sikap moderat dalam beragama serta dengan penerapannya tentu mampu 

membuahkan sebuah hasil yang kemudian dapat kita rasakan atau lihat yang 

menjadi rujukan dalam hidup beragama dan bermasyarakat. 

Ada beberapa hasil dari sebuah penerapan kemoderatan Muhammadiyah 

dalam gerakannya. Sehingga mampu diterima oleh semua kalangan umat 

beragama. 

1. Kebijakan Putusan Tarjih 

Perdebatan kelompok agama yang biasanya ditemukan karena perbedaan 

paham adalah hal yang perlu dihindarkan saat ini, karena tentu diketahui bersama 

bahwa adanya berbagai kelompok dalam Islam karena hanya perbedaan paham 

dan gerakan sehingga tidak seharusnya terjadi perdebatan yang berkepanjangan. 

Semua mengetahui bahwa setiap individu memiliki persepsinya masing-masing 

sehingga ini merupakan hal yang lumrah. 

Muhammadiyah dalam menanggapi hal ini, sejak dulu sudah 

merealisasikannya. Penjelasan di atas bahwa terkait persoalan keagamaan itu 

dirapatkan dalam musyawarah Tarjih yang mengundang seluruh kelompok 

beragama dalam Islam sehingga dapat memberikan persepsinya dalam 

memutuskan dali yang tepat. Hasil dari keputusan ini kemudian disatukan dan 

menjadi sebuah buku yang disebut buku Putusan Tarjih. Penjelasan terkait 

putusan Tarjih dijelaskan oleh Muhammad Rizal, mengatakan bahwa 

Putusan Tarjih merupakan hasil musyawarah Tarjih yang dihadiri oleh 
bergagai kelompok sehingga putusan yang diambil bukan seara sepihak 
tapi melalui musyawarah yang panjang. Buku putusan Tarjih dapat 
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berubah setiap tahunnya ketika terjadi perubahan pada musyawarah Tarjih 
berikutnya.

100
 

Lebih lanjut dikatakan bahwa putusan Tarjih merupakan satu kebijakan 

dari hasil keputusan musyawarah yang sangat moderat karena jika putusan ini 

dapat tidak diikuti oleh kelompok lainnya jika mereka berbeda pendapat, selain itu 

dikalangan Muhammadiyah juga tidak menafikan dalil yang dirajih namun bukan 

menjadi keputusan yang tepat jika ditetapkan. 

Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan khilafiah, tidak pernah 

menimbulkan konflik dengan kelompok lainnya karena dari hasil musyawarah 

Tarjih yang terangkum jadi satu buku putusan Tarjih yang menjadi sikap moderat 

terhadap perbedaan pemahaman dalam ajaran Islam. Sehingga dalam 

menyampaikan dakwahnya selalu mengedepankan pesoalan umum atau universal. 

Penjelasan ini disampaikan oleh Drs. H. M. Taufiq Bustaman, mengatakan 

bahwa 

Terkait persoalan khliafiah Muhammadiyah tidak memperdebatkan jika 
didapatkan praktik yang berbeda karena telah mereka memiliki 
pemahaman tersendiri. Selain itu setiap kelompok juga berpartisipasi 
dalam terbentuknya putusan Tarjih. Namun jika terdapat penyelewengan 
aqidah tentu Muhammadiyah akan bertindak untuk memurnikan 
penyelewengan tersebut.

101
 

Tenggapan di atas menyampaikan hasil dari putusan Tarjih bukan hanya 

sebagai sebuah kebijakan yang menjadi pedoman dalam urusan agama namun 

juga sebagai sikap moderat mhammadiyah terhadap persoalan khilafiah dalam 

perbedaan paham. 

Dengan demikian putusan Tarjih sangat bermanfaat dalam mewujudkan 

kehidupan yang damai da harmonis dalam beragama, dan bermasyarakat. 
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2. Internalisasi Materi Dakwah Terhadap Ajaran Islam Dengan Kearifan 

Lokal Masyarakat 

Internalisasi ajaran Islam dengan kearifan lokal mampu mendekatkan para 

Mubaligh kepada setiap masyarakat. Denga begitu akan dengan mudah 

menyampaikan ajaran Islam ke masyarakat, tentu tanpa menafikan nilai-nilai 

kebudayaan Namun Mubaligh Muhammadiyah akan memurnikan pemahaman 

masyarakat jika terdapat hal yang merusak aqidah. 

Internalisasi ajaran Islam dengan kearifan lokal dalam berdakwah 

memunculkan satu kebijakan dalam berdakwah, yaitu Dakwah Kultural. Dengan 

dakwah kultural inilah kemudian yang menjadi rujukan Mubaligh 

Muhammadiyah dalam berdakwah. Hal ini kemudian dijelaskan oleh oleh Drs. H. 

M. Taufiq Bustaman, mengatakan bahwa: 

Muhammadiyah memiliki jargon tersendiri pada sikapnya yang moderat, 
yaitu dakwah kultural. Dakwah kultural merupakan metode dakwah yang 
dilakukan Muhammadiyah serta merupakan sikap toleransi terhadap 
kearifan lokal masyarakat dalam mendakwahkan ajaran Islam. Selama cara 
atau metode dalam kultur tersebut tidak melenceng dari aqidah yang 
murni.

102
 

Dari penjelasan di atas sangat jelas disampaikan terkait apa maksud 

Dakwah Kultural yang menjadi satu kebijakan dari Muhammadiyah untuk 

berdakwah di masyarakat multikultural. 

Dengan demikian sikap dan cara berdakwah yang direalisasikan Mubaligh 

Muhammadiyah merupakan hal yang sangat moderat serta sejalan dengan 

Moderasi beragama kementerian agama yang baru-baru ini. Bahkan hal ini dapat 

diterapkan oleh setiap kelompok dalam menjalankan dakwahnya. Karena 

dipahami bahwa kultul masyarakat bukan hal yang seharusnya dinafikan dalam 
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kehidupan sehingga perlu adanya internalisasi ajaran Islam dengan kearifan lokal 

masyarakat. Bahkan ketika masyarakat meritualkan kebudayaannya, kemudian 

dapat kita rasakan nilai-nilai keIslaman didalammnya. 

Penjelasan terkait dakwah kultural juga dipaparkan oleh pak Muslimin B, 

mengatakan bahwa 

Dengan dakwah kultural, ajaran Islam yang universal akan dengan mudah 
disampaikan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami 
ajaran Islam dengan baik sehingga tidak mempertentangkan dimensi-
dimensi kebidupan terhadap ajaran Islam.

103
 

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam mampu berada seluruh 

dimensi kehidupan masyarakat, karena Islam merupakan rahmatan lil‟alamin. 

Kebijakan Dakwah kultural adalah sebuah kesepakatan dari hasil 

pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam upaya mandakwahkan ajaran Islam 

dengan menanamkan ajaran Islam pada setiap dimensi kehidupan sehingga 

mampu membangun sumber daya manusia yang terintegrasi.
104

 

Kedua kebijakan yang dihasilkan oleh Muhammadiyah merupakan hal 

yang tidak lepas dari jangkauan Mubaligh Muhammadiyah, sebab keduanya 

merupaka rujukan utama para Mubaligh ketika berdakwah di masyarakat. Serta 

kedua kebijakan tersebut adalah wujud sikap moderasi Mubaligh dalam beragama 

untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di negeri ini. 

Kebijakan ini juga tentunys sangat bersift universal dalam artian dapat 

dijalankan oleh semua pihak bahkan diluar anggota Muhammadiyah sekalipun. 

Sebagaimana wujud musyawarah Tarjih yan mengundang seluruh kelompok 
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beragama dalam menyampaikan pengetahuannya untuk memutuskan dalil-dalil 

yang berkaitan dengan persoalan agama tersebut. 

Hal yang harusnya dipertanyakan jika saja ada kelompok yang menolak 

kebijakan tersebut padahal ia hadir bersama dalam kegiatan itu untuk 

mendapatkan dan menyelesaikan satu persoalan agama. 

Perwujudan Moderasi beragama yang sangat dekat pada Mubaligh 

Muhammadiyah ialah kedua kebijakan tersebut yaitu Putusan tarjih dan Dakwah 

Kultural. Dalam artian telah tersampaikan bahwa Mubaligh Muhammadiyah 

merealisasikan sikap dan cara pandang Moderasi beragama, meskipun itu telah 

direalisasikan jauh sebelum dirumuskannya Moderasi beragama oleh kementrian 

agama. Bahkan eksistensi Muhammadiyah sejak awal terbilang sangat moderat 

dengan gayanya sendiri yang membuat Muhammadiyah sampai saat ini mampu 

bertahan menjaga umat dan bangsa. 

Jadi tidak diragukan lagi kemoderatan Muhammadiyah dalam lingkungan 

Mubaligh Muhammadiyah, baik dalam sikapnya, cara pandang serta dalam 

menjalankan dakwahnya kepada masyarakat Gowa pada khususnya. Bahkan ini 

menjadi satu kesyukuran untuk kita semua karena masih ada yang senantiasa 

meluruskan pemahaman kegamaan ummat Islam dalam berbagai dimensi 

kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. 

Moderasi beragama harus menjadi landasan kehidupan umat beragama 

dalam memutuskan berbagai persoalan agama, dalam artian tidak merugikan atau 

menafikan salah satu kelompok yang ada sehingga mampu menjaga hubungan 

kekeluargaan kepada para anggota serta mengtisipasi terjadinya konflik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh penulis, akhirnya penulis 

dapat menjabarkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Diantaranya: 

1. Makna Moderasi beragama dari kalangan Mubaligh Muhammadiyah 

adalah sikap moderat umat beragama dalam bersikap dan berpandangan, 

serta sebagai Mubaligh harus memahami konteks wilayah dakwahnya 

sehingga mampu berdakwah dengan kultul masyarakat. Sehingga mampu 

memupuk kebersamaan dan mengurangi perbedaaan. Sikap moderat 

adalah jalan terwujudnya toleransi terhadap perbedaan atau masyarakat 

yang multikultural. 

2. Penerapan Moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting untuk 

mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis dalam beragama, 

berbangsa dan bernegara. Ada beberapa bentuk implementasi atau 

penerapan yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Pertama, melakukan 

musyawarah Tarjih. Musyawarah Tarjih merupakan musyawarah yang 

dilakukan untuk memutuskan dan menetapkan persoalan keagamaan yang 

mengkaji semua dalil dan mengurut sesuai kualitas dalil. Musyawarah ini 

mengundang seluruh kelompok beragama. Kemudian, berdakwah dengan 

menyentuh budaya masyarakat serta dimensi-dimensi lainnya sehingga 

dakwah Mubaligh Muhammadiyah dapat diterima dengan baik. 

3. Hasil dari pemahaman Moderasi beragama di kalangan Muhammadiyah 

ialah putusan Tarjih. Putusan Tarjih sebagai sebuah kebijakan yang 

menjadi pedoman dalam urusan agama namun juga sebagai sikap moderat 
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Muhammadiyah terhadap persoalan khilafiah dalam perbedaan paham. 

Kebijakan dalam berdakwah dengan merumuskan konsep Dakwah 

Kultural yang menjadi pedoman Mubaligh dalam menyebarkan ajaran 

Islam kepada seluruh masyarakat dengan menyentuh dan 

mengitegrasikannya pada berbagai dimensi-dimensi kehidupan sosial 

beragama. 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian ini, ada 3 Implikasi yang diharapkan oleh penulis agar 

mampu tercapai dan terealisasikan, yaitu: 

1. Mubaligh Muhammadiyah mensosialisasikan dan mendakwahkan kepada 

masyarakat Gowa terkait Moderasi beragama. Dengan demikian gagasan 

Moderasi beragama melalui gerakan Muhammadiyah dapat dengan cepat 

dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya kabupaten Gowa. 

2. Penerapan Moderasi beragama oleh Mubaligh Muhammadiyah dapat 

menjadi jalan untuk masyarakat menjalankan agama Allah dengan baik 

serta tidak memicu perdebatan panjang karena perbedaan paham sehingga 

mewujudkan kehidupan sosial beragama yang damai dan harmonis. 

3. Kebijakan yang menjadi hasilnya diharapkan mampu diterima oleh seluruh 

kelompok beragama sehingga dapat menjadi pedoman serta landasan 

dalam beragama. Dengan demikian tidak lagi terjadi perdebatan panjang 

dalam urusan agama yang kemudian mewujudkan kehidupan yang damai 

dalam beragama, berbangsan dan bernegara. 
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6. Apa saja penerapan Moderasi beragama di Muhammadiyah? 
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Mubaligh Muhammadiyah? 
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Koordinator majelis Tarjih, dan 

lembaga penanggulangan bencana 

PDM kab. Gowa 
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H. Syahril Rajab, S.Pd. 

Koordinator mejelis tabligh & HAM 

dan lembaga amil zakat infaq & 

shadaqah PDM kab. Gowa 
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