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BSTRAK 

Nama          :  Hasrianti 
Jurusan/Fakultas :  Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan 

Keguruan 
NIM :  20100120013 
Judul :Pengaruh Pemahaman Moderasi Beragam 

Terhadap Perilaku Toleransi Peserta Didik Di 
SMA Negeri 7 Luwu Timur 

 

Skripsi ini bertujuan; 1) Untuk mendeskripsikan pemahaman moderasi 
beragama di SMA Negeri 7 Luwu Timur; 2) Mendeskripsikan perilpeserta didik di 
SMA Negeri 7 Luwu Timur; 3) Menganalisis pengaruh pemahaman moderasi 
beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto dengan metode penelitian 
kuantitatif menggunakan desain penelitian regresi linear sederhana. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 7 Luwu Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh peserta didik di SMA 7 Luwu Timur. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 90 orang yang menggunakan metode proportionate random sampling. Data 
diperoleh melalui instrumen angket pemahaman moderasi beragama terhadap 
perilaku toleransi, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan 
analisis inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil penelitian 
bahwa: 1) Pemahaman moderasi beragama terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 
Luwu Timur terdapat  12 responden pada kategorisasi rendah dengan presentase 
13%, 72 responden pada kategori sedang dengan presentase 80% dan 6 orang 
responden pada kategori tinggi dengan presentase 7%. Berdasarkan hasil analisis 
tersebut maka pemahaman moderasi beragama di SMA Negeri 7 Luwu Timur berada 
pada kategori sedang. 2) Perilaku toleransi terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 
Luwu Timur terdapat 12 responden pada kategorisasi rendah dengan presentase 
13%, 67 responden pada kategorisasi sedang dengan presentase 75% dan 11 
responden pada kategorisasi tinggi dengan presentase 12%. Berdasarkan nilai rata-
rata perilaku toleransi terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur berada 
pada kategori sedang. 3) Dari hasil analisis statistik inferensial pengujian hipotesis 
yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil 
perhitungan thitung didapatkan hasilnya lebih besar daripada nilai (t) yang diperoleh 
dari ttabel hasil distribusi (ttabel). Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai 
tabel sebesar 5% Dimana telah diperoleh hasil analisis thitung = 6,717 sedangkan nilai 
ttabel = 1,66 untuk 90 sampel yang dapat diartikan bahwa thitung > ttabel yaitu 6,717 > 
1,66. Maka dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan ini ternyata 
pemahaman moderasi beragama berpengaruh positif terhadap perilaku toleransi 
peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu pendidik diharapkan lebih  memahami 
pentingnya pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi 
peserta didik  guna menghindari terjadinya konflik anatar umat beragama. Bagi 
peserta didik diharapkan dapat mengontrol dan menjadikan masukan yang positif 
dalam pemahaman moderasi beragama. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan 
bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian terkait dengan pengaruh 
pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang multikultural dimana terdapat 

banyak sekali perbedaan tidak hanya dari ras, suka, agama dan masih banyak 

perbedaan-perbedaan lainnya. Keberangaman yang dimiliki bangsa ini 

mempunyai potensi positif dan juga negatif terhadap UKM nasional bangsa ini. 

Berpotensi positif keberangaman merupakan energi untuk bangun kehidupan 

secara bersama tanpa menaruh kecurigaan dan kebencian antara satu sama 

lain. Kebersamaan ini merupakan modal sosial pembangunan bangsa.1 

Moderasi beragama ditanamkan pada peserta didik supaya peserta 

didik mempunyai pemahaman yang luas mengenai keragaman dan serta 

moderasi beragama dan berperspektif damai adalah jaminan untuk 

kedamaian sosial. Upaya memberikan pemahaman moderasi beragama 

merupakan langkah strategis dalam mengkounter isu yang pernah menyebar 

dalam masyarakat bahwa peserta didik di Madrasah banyak mengarah pada 

pemikiran radikalisme dalam memahami ajaran agama. Bahkan ini saatnya 

membentuk pemahaman moderasi beragama secara utuh dan komprehensif 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun. Sasaran moderasi 

beragama dalam hal paham moderasi beragama bagi peserta didik di 

madrasah sangat penting disebabkan pengaruh komunitas radikal dan 

toleransi sehingga di perlukan pemahaman moderasi beragama.2 Guru agama, 

ulama dan kiai sangat besar peranannya dalam menanamkan pemahaman 

 
1Hanani Silfia, “Studi Negoisasi Cultural yang Mendamaikan Antar Etnik dan Agama di 

Kota Tanjung, Jurnal Episteme Vol. 12, No. 1 (2017), h. 201-230. 

 2Mujizatullah, pendidikan moderasi beragama peserta didik di madrasah aliyah 
muhammmadiyah isimu kabupaten gorontalo, jurnal educatum,vol. 6, no. 1, 2020 
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moderasi beragama. Pendidikan agama harus dapat memperkuat ide-ide 

pemikiran-pemikiran peserta yang sangat relevan untuk mendukung NKRI, 

Pancasila dan UUD 1945.  

Terdapat problem serius terkait  rendahnya sikap sosiol religius dan 

intoleransi di Indonesia yang berujung pada kerusuhan antar umat beragama. 

Tidak terpungkiri juga dalam lingkungan pendidikan. Agus Munadlir 

melaporkan bahwa hal tersebut dapat dilihat tujuan, visi, literatur, kurikulum, 

dosen, dan sikap terhadap keberagaman yang masih banyak3 meninggalkan 

banyak persoalan. Di lingkungan sekolah misalnya, masih banyak ditemukan 

sekolah yang belum mengadopsi kurikulum yang terintegrasi dengan materi 

inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme. 

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa masyarakat dan 

generasi muda memerlukan penguatan diri sebagai individu yang hidup dalam 

lingkup keberagaman. Disinilah pentingnya pemahaman yang moderat, dan 

tidak ekstrim dalam beragama diperlukan. Hal ini terkemas dalam sebuah 

konsep yang dicetuskan oleh Kementerian Agama tahun 2019 yaitu Moderasi 

Beragama.4 Moderasi beragama diperkenalkan sebagai bingkai dalam 

mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang mutikultural. Kebutuhan 

terhadap narasi keagamaan yang moderat menjadi sebuah kebutuhan umum 

bagi warga dunia dan tidak hanya menjadi kebutuhan personal atau 

kelembagaan semata. 

Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Nur Kholis yang menyebutkan 

bahwa kebhinekaan masyarakat Indonesia sangat mudah untuk dimanfaatkan 

 
3Agus Munadlir, “Strategi Sekolah dalam Pendidikan Multikultural,” JPSD: Jurnal 

Pendidikan Sekolah dasar vol. 2, no. 2 (2016): h. 115-130. 

4Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Balitbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI, 2019).h. 8 
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oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan bangsa, untuk itu 

moderasi dalam beragama penting dilakukan.5 Hal tersebut juga didukung 

dengan dikeluarkannya PERPRES Nomor 7 tahun 2021 pasal 1 yang 

diharapkan mampu menanggulangi ekstrimisme di negara kita.6 Ditambah lagi 

dengan PERPRES Nomor 18 tahun 2020 yang menempatkan moderasi 

beragama sebagai modal sosial mendasar untuk pembangunan bangsa, sebab 

pada hakikatnya moderasi menciptakan kesadaran kolektif semua komponen 

bangsa untuk mengharmoniskan relasi keagamaan dan kebangsaan. Toleransi 

identik dengan tidak mengklaim bahwa agamanya yang paling benar beragama 

yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama dan toleransi intra agama, 

baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik.7 Allah swt. melarang kita 

menjadikan orang yang memerangi agama kita sebagai teman rapat, namun 

Allah swt. tidak melarang kita dari pada berbuat baik dan berlaku adil kepada 

orang-orang yang tidak memerangi kita kerana agama yang kita anut, serta 

tidak mengeluarkan kita dari kampung halaman sendiri. Allah swt. mengasihi 

orang yang berlaku adil sebagaimana firman Allah swt. di dalam QS. al-

Mumtahanah 60: 8-9 yaitu:8 

مْ  
ُ
ركِ ٰـ ن دِيَ م مِّ

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل

ِّ
مْ فِِ ٱلد

ُ
وك
ُ
تِل ٰـ

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

ه
ُ عَنِ ٱل

ه
مُ ٱللَّ

ُ
هَىٰك

ْ
 يَن

ا
لَّ

 َِ سِطِي 
ْ
مُق

ْ
َ يُحِبُّ ٱل

ه
 ٱللَّ

ا
يْهِمْ ۚ إِن

َ
 إِل
۟
وٓا

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
مْ وَت

ُ
وه ُّ بََ

َ
ن ت

َ
ُ ٨أ

ه
مُ ٱللَّ

ُ
هَىٰك

ْ
مَا يَن

ا
إِن

 
5Farhani, , Majalah Sejahtera Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi 

Jawa Tengah (Semarang, 2019), h. 8.  

6Republik Indonesia,“Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana 
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan 
yang Mengarah pada Terorisme” Pasal 1.  

7Mujizatullah, “Pendidikan Moderasi Beragama Peserta Didik Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Isimu Kabupaten Gorontalo” Jurnal Educandum vol,6, no. 1 (2020): h. 48-50. 

8Siti Nor Azhani mohd Tohar Khadijah Muda, “Defenisi, Konsep dan Teori Toleransi 
Beragama,” Jurnal Sains Insani 5, no. 1 (2020) h. 194. 
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ِّ
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ُ
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ُ
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ه
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َ
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ه
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ُ
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َ
ئِك
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ُ
أ
َ
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ه
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ُ
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ه
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َ
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َ
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ُ
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ْ
٩إِخ  

Terjemahnya:  

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orangorang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orangorang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya 
melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari 
kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. 
Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang 
yang zalim.9 
 

Ayat ini jelas menunjukkan bahawa dalam Islam sikap bertoleransi 

dalam beragama perlu bagi menjamin keharmonian dalam kehidupan 

bermasyarakat. Berbuat baik dan berlaku adil dalam ayat ini jelas 

menggambarkan sikap bertoleransi terhadap penganut agama lain. Namun, 

dalam bertoleransi ayat ini turut menegaskan bahawa kita dilarang daripada 

menjadikan mereka yang memerangi agama kita sebagai teman rapat. Sesiapa 

yang bersikap sedemikian adalah orang-orang yang zalim. 

Guru Pendidikan Agama Islam di era disrupsi ini memiliki tantangan 

yang kompleks disamping dalam pemenuhan tuntutan akademik dan sosial, 

juga harus bisa mengimbangi derasnya perkembangan teknologi. Indonesia 

akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 yang berpotensi menjadi 

salah satu instrument kemajuan bangsa.10 Aktor utama pada masa itu adalah 

generasi muda yang saat ini duduk di bangku SMA dan mahasiswa semester 

awal di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu mereka dipersiapankan 

 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: All Cordoba, 2020). 

10Bonus Demografi 2030-2040 Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Indonesia 
Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan (Jakarta: Siaran Pers OECD, 2017). 



5 
 

 
 

menjadi generasi yang tidak hanya cerdas intelengensinya, tapi juga spiritual 

dan sosial. Guru Pendidikan Agama Islam dalam hal ini memiliki peran yang 

komplek dalam menggembleng moral dan mental melalui nilai-nilai yang 

diajarkan agama. Di antaranya adalah harus mampu menghadirkan agama 

secara komprehensif ke peserta didik, untuk menyiapkan mereka menjadi 

manusia yang tidak hanya soleh secara spiritual tapi juga soleh secara sosial. 

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten 

Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 

Februari 2003, dengan Luas: 6.945 km². Daerah luwu, bukan saja dikenal 

karena kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, namun disamping itu, 

daerah ini juga dikenal karena daerah tersebut sering dilanda konflik yang 

cukup intens dengan skala yang bervariasi. Mulai dari perkelahian antar 

kelompok pemuda hingga perkelahian antara desa bahkan hingga berimbas 

pada kerusuhan antara agama. Desa Jalajja, secara administratif terletak di 

Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Wilayah yang juga 

tak luput dari Konflik. Puncaknya, konflik terjadi pada tahun 2017 yang 

sebelumnya juga didahului dengan konflik – konflik.11 Kecamatan Burau terdiri 

dari beberapa tingkat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai 

pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu Sekolah Menengah 

Atas di daerah ini adalah SMA Negeri 1 Burau yang didirikan pada tanggal 1 

januari 2005. Sekarang telah berganti nama menjadi SMA Negeri 7 Luwu 

Timur. Peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur ini tergolong unik karena 

mereka tidak hanya beragama Islam saja melainkan terdapat beberapa agama 

 
11Masita Sukri, “Konflik Sosial Antar Penduduk Lokal dengan Pendatang di Desa 

Bonepute Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” Skripsi  (Universitas Muhammadiyah 
Makassar, 2015) h. 2 . 
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lain, diantaranya agama Kristen dan Hindu. SMA Negeri 7 Luwu Timur ini 

merupakan salah satu sekolah yang didirikan di sebelah selatan ibu kota 

Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Desa Jalajja. Pada tahun 

2012 kecamatan Burau adalah salah satu daerah yang masih tergolong baru 

tersentuh pola pemerintah dalam segala hal baik secara fisik maupun non fisik. 

Berdasarkan keterangan tersebut, SMA Negeri 7 Luwu Timur telah ada sejak 

tahun 2005 dan berdiri sampai sekarang. Maka dapat diketahui bahwa SMA 

Negeri 7 Luwu Timur berdiri atas inisiatif bersama antara pemerintah dan 

tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama dan didukung oleh masyarakat 

yang tinggal di sekitar sekolah tersebut.12 

Berdasarkan pengamatan awal calon peneliti di SMA Negeri 7 Luwu 

Timur ini, di antara peserta didiknya masih sering terjadi gesekan-gesekan 

seperti perkelahian antar kelompok pelajar yang membuat geng-geng pelajar 

berbeda etnis hingga berimbas pada kerusuhan di sekolah dan bahkan mereka 

membawa masalah tersebut ke lingkungan masyarakat. Jadi calon peneliti 

tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait masalah tersebut dan akan 

calon peneliti tuangkan dalam proposal skripsi yang berjudul “Pemahaman 

Moderasi Beragama terhadap Toleransi Beragama Peserta Didik di SMA Negeri 

7 Luwu Timur”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pemahaman moderasi beragama di SMA Negeri 7 Luwu 

Timur?  

 
12Sidrawati “Bagaimana Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 1 Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” 
Skripsi, Palopo: (STAIN Palopo, 2014) h. 42 . 
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2. Bagaimana perilaku toleransi beragama peserta didik di SMA Negeri 7 

Luwu Timur? 

3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap 

perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur?  

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris  yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dinyatakan 

sebagai jawaban yang empirik dengan data.13 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat Pengaruh 

pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di 

SMA Negeri 7 Luwu Timur.  

D. Pengertian Operasinal Variabel dan Ruang Lingkup  

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam mengimplementasikan 

judul penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan 

definisi yang sesuai dengan variabel judul tersebut, guna menghindari 

kesalahpahaman dalam pembahasan selanjutnya. 

1. Pengertian Operasianal Variabel  

a. Pemahaman Moderasi beragama  

Pemahaman moderasi beragama adalah sikap saling menghormati, 

menghargai perbedaan dalam beragama, dan juga perbedaan ras, suku, 

budaya, serta adat istiadat agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama.  

 
13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017. 
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Tabel 1.1 Indikator Pemahaman Moderasi Beragama  
Variabel X Indikator 

Pemahaman Moderasi Beragama  a. Komitmen kebangsaan 
b. Anti kekerasanan 
c. Toleransi  
d. Penerimaan terhadap tradisi 

budaya lokal 

b. Perilaku Toleransi  

Perilaku toleransi beragama adalah sikap saling menghargai dan saling 

menghormati antara pemeluk agama yang berbeda atau aliran agama yang 

berbeda untuk mengaktualisasikan ajaran agama dan pemahaman agama 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Tabel 1.2 Indikator Perilaku Toleransi   
Variabel X Indikator 

Pemahaman Moderasi Beragama  a. Peneriman (Menerima) 
b. Penghargaan (Menghargai) 
c. Kesabaran(Sabar) 
d. Kebebasan(Bebas) 

2. Ruang lingkup penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu, hanya fokus pada pengaruh 

pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di 

SMA Negeri 7 Luwu Timur.  

E. Kajian Pustaka  

Tinjauan pustaka berisi kajian literatur yang relevan dengan pokok 

bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi 

dan mendasari dilakukannya penelitian. Tema mengenai moderasi sebenarnya 

sudah banyak diteliti, namun di antara banyaknya penelitian itu belum 

ditemukan satupun penelitian yang memfokuskan pada pengaruh pemahaman 

moderasi beragama terhadap toleransi terhadap peserta didik di SMA Negeri 

7 Luwu Timur. Diantara karya-karya tulis terkait penelitian penulis adalah:  



9 
 

 
 

1. Skiripsi oleh Suci Khaira, dengan judul Moderasi Beragama (Studi Analisis 

Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajȋz Karya Ibnu ‘Athiyyah). Berdasarkan hasil 

penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Ibnu ‘Athiyyah pada ayat yang 

menjelaskan tentang moderasi beragama, yaitu pada QS Al-Baqarah ayat 

143 Ibnu ‘Athiyyah menjelaskan bahwa yang di maksud ummatan 

wasathan yang terdapat pada ayat ini ialah umat moderat (‘adl), kemudian 

wasath juga bisa diartikan sebagai khiyar pilihan terbaik, derajat tertinggi 

atau di tengah-tengah. Jadi seseorang bisa dikatakan ummatan wasathan 

apabila ia diberi tempat lebih luhur dari golongan terpilih yang mengikuti 

jejak Nabi Muhammad. Kemudian QS Al-Baqarah ayat 256 menurut Ibnu 

‘Athiyyah ayat ini menjelaskan bahwa dengan adanya petunjuk dan adanya 

Rasul yang mengajak kepada Allah tentu itu sudah menjadi sebuah cahaya 

yang ditunjukkan Allah kepada hambanya. Dengan itu sesungguhnya tidak 

ada  paksaan dalam memasuki agama (Islam), karena sudah jelas jalan 

yang benar dari pada jalan yang sesat.14 Adapun perbedaan penelitian ini 

dengn penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas 

tentang studi analisis kitab tafsir al-muharrar al-wajiz karya ibnu ‘athiyyah 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan berfokus pada 

pengaruh moderasi beragama terhadap perilku teleransi terhada peserta 

didik. Dengan adanya skripsi ini penulis mendapatkan rujukan tentang 

moderasi beragama sehingga dapat tersusun dengan sistematis.  

2. Skripsi, Hendri Gunawan. Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka 

dan Nurcholis Madjid. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada beberapa permasalahan diantaranaya: Bagaimana Pandangan Hamka 

 
14Suci Khaira, “Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajȋ z 

Karya Ibnu ‘Athiyyah)”, Skripsi, ( Jakarta:Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An, 
2020), h. 89.  
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dan Nurcholish Madjid tentang Toleransi Beragama, dan apa Persamaan 

dan Perbedaan Pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid tentang 

Toleransi Beragama. Dalam penelitian ini penulis memakai empat teori 

yang Pertama yaitu tentang pengertian toleransi secara umum yang 

mencakup pengertian toleransi menurut para tokoh, dan toleransi dalam 

pandangan Islam. Kedua, dasar-dasar toleransi beragama. Ketiga, 

bentukbentuk toleransi beragama. Keempat, berisi tentang praktek 

toleransi beragama pada masa Rasulullah dan para sahabat.15 Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

membahas bagaimana pandangan Hamka dan Nurcholas Madjid tentang 

toleransi beragama serta persamaan dan perbedaan pandangan Hamka 

dan Nurcholis Madjid tentang toleransi beragama, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu membahas tentang pemahaman moderasi 

terhadap perilaku toleransi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai soal beragama, Islam tidak 

mengenal konsep pemaksaan beragama. Sikap toleran yang harus dimiliki 

oleh setiap umat agar tidak memihak dan berlaku adil pada setiap agama. 

3. Skripsi oleh Rizal Ahyar Mussafa, Konsep Nilai-nilai Moderisasi dalam Al-

Qur’an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pada skripsi tersebut ada beberapa 

hal yang menjadi fokus permasalahan dan akan dikaji dalam penelitian ini, 

permasalahan tersebut antara lain, yang pertama konsep moderasi dalam 

QS Al-Baqarah ayat 143, dan bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi 

 
15Hendri Gunawan, “Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis 

Madjid, Skripsi, (Surakarta:Universitas Muhamadiyyah Surakarta, 2018).h. 96. 
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QS Al- Baqarah ayat 143 dalam pendidikan agama Islam.16 Adapun 

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library 

research), atau penelitian kualitatif sedangkan peneliti yang akan 

dilakukan menggunakan penelitian kuantitafi. Adapun persamaan 

penelitian ini degan penelitian yang akan dilakukan yaitu menafsirkan ayat 

yang sama yaitu QS Al-Baqarah ayat 143.  

4. Skripsi oleh Siti Eva Zulfa “Moderasi Islam Dalam Prespektif Nusantara 

(Studi Komparatif dalam Tafsir Raudhlatul Irfan, Tafsir al-Ibriz, dan Tafsir 

al-Azhar). Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu 

penyebab Islam di Indonesia lebih toleran adalah adanya dukungan oleh 

kebudayaan lembut (Soft culture). Juga sebelum Islam datang sudah 

dikenal ajaran agama yang tergolong soft culture seperti Hindu dan Budha. 

Berbeda dengan kultur Timur tengah yang dibentuk oleh alam yang ganas, 

wilayah padang pasir dan dengan budaya penduduk nomaden. Jika menilik 

sejarah bangsa kita yang lalu, kita akan temukan juga peristiwa yang 

meresahkan tersebut. Sekitar tahun 1998, isu-isu disintegrasi muncul 

dimana-mana. Di Ambon misalnya, terus berlangsung aksi penjarahan, 

pembakaran, dan pembunuhan yang dilakukan oleh antar kelompok 

masyarakat yang berbeda agama.17 Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini mengkaji 

tentang permasalahan Islam di Nusantara tentunya menggunakan 

 
16Rizal Ahyar Mussafa, “Konsep Nilai-Nilai Moderisasi dalam Al-Qur’an dan 

Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam”, Skripsi (Semarang:Fak. Tarbiyyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negri Walisongo, 2018).h. 5 

17Siti Eva Zulfa, Moderasi Islam Dalam Prespektif Nusantara (Studi Komparatif Dalam 
Tafsir Raudhlatul Irfan, Tafsir Al-Ibriz, Dan Tafsir Al-Azhar) (Jakarta: IIQ Jakarta (Jakarta: IIQ 
Jakarta, 2019).h. 2 
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pandangan para mufasir Nusantara pula sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan membahas tentang pemahaman moderasi beragama terhadap 

perilaku toleransi. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas 

tentang moderasi beragama dalam perspektif islam. Dalam skripsi nya 

penulis mendapatkan solusi yang bisa meminimalisir kasus intoleransi 

dalam beragama. 

5. Skripsi oleh Muhimatun dengan judul konsep Moderasi Beragama dalam Al 

Qur'an dan relevansi dengan pendidikan Agama Islam (studi analisis tafsir 

Al Misbah karya M. Quraish Shihab). Berdasarkan hasil penelitiannya 

adalah konsep moderasi beragama atau wasathiyyah menurut M. Quraish 

Shihab adalah: merupakan salah satu karakteristik ajaran Islam yaitu 

bersikap adil, tidak berat sebelah dan tidak fanatik berlebihan. 

Wasathiyyah merupakan perwujudan rahmatan lil alamin karena fleksibel 

dan universal sehingga dapat diterima di mana saja dan kapan saja. Syarat 

mewujudkan moderasi menurut M. Quraish Shihab adalah: Ada tiga syarat 

dalam mewujudkan moderasi, syarat pertama, untuk berada di tengah-

tengah seseorang harus memiliki pengetahuan. Syarat kedua, untuk 

melakukan moderasi harus mampu mengendalikan emosi dan tidak 

melewati batas. Dan syarat yang ketiga, harus terus menerus berhati-hati.18 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

ialah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti 

menggunkan penelitian kuantitatif yang akan dilakukan menggunakan 

 
18Muhimatun, “Konsep Moderasi Beragama Dalam Al Qur’an Dan Relevansi Dengan 

Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab), Skripsi( 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
2020) h.83. 
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penelitian kuantitatif. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas 

tentang moderasi beragama.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman moderasi beragama di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur.  

2. Untuk mendeskripsikan perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 

7 Luwu Timur. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman moderasi beragama 

terhadap perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis  

 Penelitian ini diharapkan mememiliki manfaat akademis yang 

dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu kebudayaan pada khususnya 

serta bagan bacaan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang 

melakukan penelitian atau penulisan dibidang yang saam.  

2. Kegunaan praktis  

a. Sebagai bahan informasi bagi peserta didik khususnya peserta didik 

di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

b. Sebagai sumbangan pemikirian yang nilainya tidak lebih sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan perilaku beragama. 

c. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai perilaku 

beragama dan pemahaman ajaran agma islam.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pemahaman Moderasi Beragama  

1. Pengertian Moderasi Beragama  

Moderasi beragama merupakan istilah yang sering di dengar beberapa 

kurun waktu terakhir ini. Moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah 

al wasathiyah dimana kata al-Wasath bermakna terbaik dan paling sempurna. 

Sementara dalam bahasa latin kata moderasi berasal dari moderation yang 

artinya kesedangan (tidak kurang dan tidak lebih). Moderasi beragama ini 

merupakan istilah yang dikemukakan oleh Kementrian Agama RI moderasi 

beragama adalah cara pandang, sikap, dan prilaku selalu mengambil posisi di 

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

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran 

agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau 

berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap 

moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan 

multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman 

dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. 

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam 

dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan keseimbangan.1  

Moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab adalah moderasi 

(wasthiyyah) bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap 

sesuatu bagaikan sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis. 

 
1Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. 

h. 17. 
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Moderasi beragama bukan sekedar urusan atau orang perorang, melainkan 

juga urusan setiap kelompok, masyarakat, dan negara.2 

Sementara menurut Nasaruddin Umar moderasi beragama merupakan 

sikap yang mengarah pada pola hidup berdampingan dalam kemajemukan dan 

keberagaman dalam beragama dan bernegara.3 Hal ini sejalan pula dengan 

pendapat Ali Muhammad Ash-Shallabi, di mana beliau memaknai moderasi 

beragama sebagai wasathiyyah adalah hubungan yang melekat antara makna 

khairiyah dan baniyah baik yang bersifat inderawi dan maknawi.4 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian moderasi beragama maka 

dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sikap saling 

menghormati, menghargai perbedaan dalam beragama, dan juga perbedaan 

ras, suku, budaya, serta adat istiadat agar dapat menjaga kesatuan antar umat 

beragama. 

Moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan 

ajaran agama sekaligus secara adil dan seimbang, sikap seperti ini bertujuan 

agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat 

mengimplementasikan agama. Sikap dan cara pandang yang moderat dalam 

beragama ini sangat penting bagi masyarakat multikultural seperti di 

Indonesia, sebab dengan sikap dan cara pandang yang moderat sebuah 

 
2M.Quraish Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama 

(Tanggerang: Lentera Hati, 2019).h. 11 

3Nasaruddin Umar, Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia 
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019).h 105. 

4Ali Muammad Ash-Shallabi, Wasathiyah dalam Al-Qur’an Nilai-Nilai Moderasi Islam 
dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).h 41. 
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keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta keadilan dan toleransi dapat 

terwujud.5 Hal tersebut sebagaimana QS al-Baqarah/2: 143, yang berbunyi: 

لهكَِ ة ِ جَعلَْناَك مِْ وَكَذََٰ ِ عَلىَ ش هَدَاءَِ لهتكَ ون وا وَسَط ا أ مَّ س ولِ  وَيكَ ونَِ النَّاسه  الرَّ
اِ عَلَيْك مِْ يد  شَهه  

Terjemahanya:  

“Dan demikian Kami telah menjadikan kamu, ummatan wasathan agar 
kamu menjadi syuhada terhadap/buat manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi syahid terhadap/buat kamu…”6 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al Mishbah menjelaskan bahwa 

kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam ummatan wasathan 

(pertengahan) moderat dan teladan, sehigga dengan demikian keberadaan 

kamu dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada 

dipertengahan pula. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak 

ke kiri dan ke kanan, suatu hal dimana dapat mengantar manusia berlaku adil. 

Posisi pertengahan menjadiakan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam 

penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua 

pihak. Posisi itu menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan di manapun. 

Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu wahai umat 

Islam menjadi saksi yang atas perbuatan manusia yakni umat yang lain, tetapi 

ni tidak dapat kalian lalaikan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw.7 

Wasathiyyah adalah keseimbangan antara hidup ukhrawi dan duniawi, 

ruh dan jasad, aql dan naql, individu dan masyarakat, ide dan realitas, agama 

 
5Susanti, “Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural,” Jurnal Pemikiran 

Keislaman Dan Kemanusiaan 6, no. 2 (2022): h. 170. 

6Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: All Cardoba, 2020).h 
22. 

7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 
Lentera Hati, (Jakarta: lentera hati, 2002).h. 347. 
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dan Negara, lama dan baru, agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, yang 

disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan berkelebihan”. Kata wasath 

disebutkan beberapa kali dalam al Qur’an dan semuanya memiliki arti tengah-

tengah atau berada di antara dua ujung.8 Di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. QS. Al Baqarah 2: 143 

سُولُ   الرا
َ
ون

ُ
اسِ وَيَك

ا
 الن

َ
اءَ عَل

َ
هَد

ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
ا لِت

ً
 وَسَط

ً
ة ما
ُ
مْ أ

ُ
اك
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
وَك

ا
ً
هِيد

َ
مْ ش

ُ
يْك
َ
 عَل

Terjemahnya:  

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”9 

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al Mishbah menjelaskan bahwa 

kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam ummatan wasathan 

(pertengahan) moderat dan teladan, sehigga dengan demikian keberadaan 

kamu dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada 

dipertengahan pula. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak 

ke  kiri dan ke kanan, suatu hal dimana dapat mengantar manusia berlaku adil. 

Posisi pertengahan menjadiakan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam 

penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua 

pihak. Posisi itu menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. 

Allah menjadikan umat islam pada posisi pertengahan agar kamu wahai umat 

 
8Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama (Tanggerang: 

Lentera Hati, 2019). h. 43. 

9Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: All Cardoba, 2020), h. 
22 
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islam menjadi saksi  atas perbuatan manusia yakni umat yang lain, tetapi ini 

tidak dapat kalian lalaikan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw.10 

b. QS. Al Baqarah (2) : 238 

 َِ انِتِي 
َ
ِ ق

ه
ومُوا لِلَّ

ُ
وُسْطََٰ وَق

ْ
ةِ ال

َ
لَ وَاتِ وَالصا

َ
ل  الصا

َ
وا عَل

ُ
 حَافِظ

Terjemahnya:  

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. 
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.11 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al Misbah menjelaskan Arti 

kalimat as-shalat al-wustha adalah shalat pertengahan. Pertengahan tersebut 

ada juga yang memahaminya dari segi bilangan rakaatnya, yaitu shalat 

Maghrib, karena rakaatnya yang tiga adalah pertengahan antara shalat Ashar, 

Isya (empat rakaat) dengan subuh yang dua rakaat. Dan ada juga yang 

memahami pertengahan dari segi masa pertama shalat diwajibkan. Menurut 

riwayat, shalat Zhuhur adalah yang pertama, disusul Ashar kemudian Maghrib, 

Isya, dan Subuh, kalau demikian yang jadi pertengahan adalah shalat Maghrib. 

Kalau pertengahan diukur dari ukuran hari, maka ukuran hari dalam pandagan 

Islam dimulai dengan terbenamnya matahari, yakni magrib. Jika demikiannya 

adalah subuh. Ada juga yang menjadikan tolak ukur dari segi bacaan yang 

dikeraskan dan dirahasiakan. Ada juga yang memahaminya berdasar perintah 

memelihara, dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang 

mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang 

berat. Maka penganut tolok ukur ini menetapkan shalat al-wustha atas dasar 

yang paling berat.12 

 
10M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 347. 

11Kementrian Agma RI, Al-Quran dan Terjemahannya.h. 39.  

12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an", vol 1 
(XIX): 519-520. 
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c. QS al-Maidah/5: 89  

هُمْ 
ُ
وْ كِسْوَت

َ
مْ ا

ُ
لِيْك

ْ
ه
َ
 ا
َ
عِمُوْن

ْ
ط
ُ
وْسَطِ مَا ت

َ
َِ مِنْ ا ةِ مَسٰكِي ْ َ

َ
عَامُ عَشَ

ْ
 اِط

ٓ  
ه
ُ
ارَت
ا
ف
َ
ك

 
 
بَة 
َ
حْرِيْرُ رَق

َ
وْ ت
َ
 ا

Terjemahnya:  

Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh 
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan 
seorang budak.”13  

Dalam konteks ayat ini berbicara tentang kafarat (denda pelanggaran) 

bagi orang yang melanggar sumpah dengan disengaja. Kafaratnya yaitu 

pertama, memberi makanan kepada sepuluh orang miskin yang diberikan 

satu kali. Masing-masing dari mereka menerima makanan yang biasa 

dimakan keluarga di rumah. Yang biasa dimakan di sini dimaksudkan bukan 

makanan-makanan yang paling rendah yang biasa dimakan dalam keadaan 

hidup susah, dan bukan pula makanan paling tinggi yang mereka makan 

ketika hidup lapang seperti makanan pada waktu hari raya, hajatan dan lain-

lain yang biasa disuguhkan kepada para tamu. Maka makna wasath di sini 

adalah ukuran untuk makanan yang layak dan pantas, dalam arti 

pertengahan.14 Kata wasath atau pertengahan dalam arti makanan yang biasa 

dimakan sehari-hari, bukan hidangan istimewa. Ada juga yang memahaminya 

dalam arti yang terbaik. Memang kata tersebut dapat diartikan demikian, 

tetapi pendapat pertama lebih kuat, apalagi salah satu ciri agama Islam adalah 

moderasi, bahkan kebajikan adalah pertengahan antara dua ekstrim 

sebagaimana diajarkan oleh rasulullah “khairul umur awsathuha” (sebaik-

baik perkara adalah yang tengah-tengah). Seperti kedermawaan adalah 

 
13Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.h. 122 

14Al Maraghi Tafsir, (Juz VII), h.21-22. 
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pertengahan antara sifat kikir dan boros, keberanian adalah pertengahan 

antara takut dan ceroboh.15 

Dari beberapa ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Islam itu 

sendiri adalah moderat, demikian juga yang diajarkan oleh rasulullah saw. 

Sedangkan ekstremisme, fundamentalisme, dan konservatifisme serta 

liberalisme itu sendiri muncul dari kedangkalan pengetahuan yang dimiliki, 

sehingga keliru dalam menafsiran al-Qur’an pada ayat-ayat tertentu, atau 

memahami al-Qur’an hanya secara tekstual.  

2. Prinsip Moderasi Beragama  

Moderasi beragama seringkali dimaknai sikap ketidak jelasan ataupun 

ketidak tegasan, karena posisi di tengah-tengah memang tidak mudah. 

Pertengahan diantara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, ketika berdiri 

mendekati yang kanan, maka akan diklaim sebagai fundamentalis-konservatif, 

ketika berdiri mendekati posisi kiri, maka akan diklaim sebagai liberalis. 

Karena itu sebagai ummat Islam, untuk bisa bersikap moderat, dan beragama 

secara moderat, wajib mengetahui prinsip-prinsip dalam moderasi. Ammar 

Sukri dan Yusuf Qardawy dalam Afifuddin Muhajir mengedepankan 

wasathiyyah dengan tiga hal yang menjadi ciri utama agama Islam, yaitu : 1) 

tawassuth (pertengahan); 2) ta’adul (adil); dan 3 tawazun (seimbang). Maka 

tiga ungkapan itulah kemudian disatukan dalam istilah “wasathiyyah” atau 

dalam bahasa lainnya moderasi.16  

 
15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-

Quran,vol 3, h. 190. 

16Afifuddin Muhajir, Membangun Nalar Islam Moderat : Kajian Metodologis, (Tanwirul 
Afkar, Situbondo, 2018) h. 1. 
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Dalam penelitian Mustaqim Hasan, prinsip moderasi beragama 

meliputi 6 hal berikut:17 

a. Tawasuth (mengambil jalan tengah)  

Tawasuth yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan 

tidak berlebih lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama, 

jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks 

ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat.18 Tawasuth ysng bisa dimaknai 

dengan mengambil jalan tengah merupakan pemahaman yang berlebih-

lebihan dalam agama (ifrath) ataupun mengurangi ajaran agama itu sendiri 

(tafrith).19 

b. Tawazun (seimbang)  

Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis 

yang telah di tetapkan. Jika di telusuri istilah tawazun berakar dari kata mizan 

yang berarti timbangan.20 Tawazun dalam konteks moderasi dapat dipahami 

sebagai berperilaku adil, seimbang tidak berat sebelah, dibarengi dengan 

kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab 

ketidak adilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalanya 

alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah sang maha kuasa. 

 

 
17Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 

Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam” h. 7–10. 

18Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa,” Jurnal 
Mubtadiin vol 7, no.2 (2021) h. 117. 

19Syamsuri"Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Tafsir Al- Misbah Karya M. 
Quraish Shihab: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi". (Depok: PT RajaGrafindo, 2022).h. 15. 

20Alif Cahya Setiyadi, “Pendidikan Islam dalam Lingkaran Globalisasi,” Jurnal At-Ta’dib 
vol 7, no. 2 (2012), h. 245-256. 
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c. I’tidal (lurus dan tegas)  

Istilah I’tidal berasal dari kata bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, tidak 

sewenang wenang. I’tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu 

pada tempatnya, membagi sesuai denagn porsinya, melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiaban. Sebagai seorang muslim kita diperintahkan berlaku 

adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa 

berbuat ikhsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur 

ajaran agama, omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya 

keadilan.21 

d. Tasamuh (Toleransi)  

Tasamuh jika ditinjau dari bahasa arab berasal dari kata samhun yang 

berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

toleransi berarti bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan, sesuatu 

berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian 

orang lain menghargai bukan berarti membetulkan terlebih bersepakat 

mengikuti dan membenarkanya. Dalam hal beragama tidak dibenarkan 

toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan. tata cara ibadah harus sesui 

dengan ritual dan tempatnya masing masing. Moderasi memandang bahwa 

setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya 

penganutnya masing masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua 

 
21Mustaqim Hasan “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa,” Jurnal 

Mubtadiin  h. 116-117. 
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agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial 

dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan.  

e. Musawah (persamaan)  

Musawah berarti persamaan derajat, Islam tidak pernah membeda-

bedakan manusia dari segi personalnya semua manusia memiliki derajat yang 

sama diantara manusia lainya tidak di pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, 

budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta 

manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah di tetapkan. Jika 

kita meninjau sejarah nusantara bahwa para wali songo sebagai penyebar 

agama islam juga sangat intens mengajarkan persamaan derajat. Tidak ada 

yang lebih tinggi mulia derajat seseorang diantara sesama manusia, tidak ada 

kawula dan tidak ada gusti dirubah menjadi rakyat yang berasal dari kata 

roiyat yang berarti pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

berkerjasama saling bahu membahu sehingga disebut masyarakat dan istilah 

ini digunakan sampai saat ini. 

f. Syuro (musyawarah)  

Istilah syuro berakar dari kata syawara – yusawiru yang memiliki arti 

memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Dalam konteks 

moderasi, musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan 

mengilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok, 

karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan  

berpendapat, serta sebegai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah 

hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam perbedaan sesama 

umat Islam (ukhuwah islamiyah), persatuan dalam ikatan kebangsaan 



24 
 

 
 

(ukhuwah watoniyah), persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah 

basariyah) dan ukhuwah insaniyah.22 

Untuk menopang konsep dan mewujudkan umat yang memiliki sikap 

moderat, nilai-nilai moderasi beragama atau prinsip wasathiyah harus 

diimplementasikan melalui dunia pendidikan setidaknya empat nilai dasar 

moderasi bergama yang perlu ditanamkan dan dikembangkan melalui proses 

pendidikan. Keempat nilai dasar tersebut adalah toleran, keadilan, 

keseimbangan, dan pesamaan. Secara singkat penjelasan sebagai berikut:  

a. Toleransi  

Dalam bahasa arab, istilah toleran bermakna tasamuh yang berarti sifat 

dan sikap tenggang rasa atau saling menghargai anatar sesama manusia, 

walaupun pendirinya atau pendapatnya berbeda atau bertentangan dengan 

pendirinnya sendiri. Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan 

emosional, dan kelapangan dada. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan 

pernah bisa untuk tidak membutuhkan orang lain, semua manusia tentu saling 

membutuhkan. Oleh karena itu, antara satu manusia dengan manusia lainnya 

harus saling memperhatikan dan saling tolong menolong dalam kebajikan dan 

dalam berbagai aspek kehidupan, mulai aspek dari aspek sosial, ekonomi, 

budaya, kemasyarakatan dan aspek kehidupan manusia lainnya. Jalinan 

persaudaraan toleransi antar umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh 

Islam, selama masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak saling 

menghormati hak-haknya masing-masing. Toleransi meniscayakan sebuah 

 
22Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa,” Jurnal 

Mubtadiin, h. 117. 
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cakrawala yang luas untuk memahami orang lain, karena dengan pemahaman 

tersebut akan memudahkan jalan untuk mengenali dan menjalin kerjasama.23 

b. Keadilan  

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang berarti berlaku dan 

bersikap dalam keseimbangan. Keseimbangan yang meliputi antara hak dan 

kewajiban dan keselarasan sesama makhluk. Pada hakikatnya keadilan adalah 

sikap memperlakukan orang lain sesuai degan haknya atas kewajiban yang 

telah dilakukan atau bersikap objektif, proposional, dan taat asas, yang 

menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya jauh dari 

pengaruh egoisme, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Keadilan 

merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

dengan meletakkan keadilan sebagai suatu prinsip dan tujuan dari suatu 

negara, yaitu ketertiban intern, keamanan ekstern, kesejahteraan umum, 

keadilan dan kebebasan. Tujuan negara Indonesia yaitu terpenuhinya keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sikap adil, proposional, dan objektif 

relasi sosial dan transaksi ekonomi akan berjalan dan saling 

menguntungkan.24 

c. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan pandangan yang melakukan segala sesuatu 

dengan secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang, tidak liberal juga tidak 

ekstrim. Kesimbangan juga sikap ballance atau seimbang dalam berkhidmat 

guna menciptakan relasi antara sesama umat manusia dan antara manusia 

 
23Hermawan M. A, “Nilai Moderasi dan Internalisasinya Disekolah" Jurnal Insania vol. 

25, no. 1 (2020): h. 35. 

24Afifah Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perpektif Islam", Jurnal Pendidikan Islam 
vol. 6, no. 1 (2017): h. 4. 
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dengan Allah. Agama senantiasa selalu mengutamakan segala aspek yang ada 

dalam kehidupan harus seimbang, baik duniawi maupun ukhrawi tegas dalam 

menyatakan prinsip yang dapat membedakan anatara inhiraf 

(penyimpangan)dan khtilaf (perbedaan). Keseimbangan merupakan 

keharusan sosial, dengan demikian orang yang tidak seimbang dalam 

kehidupan sosial atau individunya interaksi sosialnya akan rusak.25 

d. Kesetaraan atau persamaan 

Islam memandang semua manusia adalah setara atau sama, tidak ada 

perbedaan meskipun berbeda suku, bahasa, warna kulit atau pun identitas 

sosial budaya lainya. Prinsip kesetraan ini merupakan ketetapan dari nilai 

toleransi yang dicapai dengan cara inklusifitas. Dengan sikap inklusif 

mengajarkan kepada kita terkait tentang kebenaran yang bersifat menyeluruh 

sehingga secara otomatis dapat mengikis sikap eksklusif yang memandang 

kebenaran dan kemuliaan hanya pada diri sendiri dan pihak kita sendiri. 

Kebenaran tidak hanya milik kita orang lain juga sangat mungkin sekali ada 

dan dimiliki oleh orang lain, kesadaran ini akan membawa kita pada kesetraan 

atau persamaan. Hanya ada satu pembeda ecara kualitatif pada diri setiap 

pribadi seseorang yaitu ketakwaanya kepada Allah.26 

3.  Moderasi beragama di Antara Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan 

 Paham ekstrim kanan sendiri pada akhirnya akan menghasilkan 

kolompok-kelompok yang radikal didalam masyarakat. Radikalisme 

merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap 

 
25Asi Retiawan, “Nilai Nilai Moderasi Islam pada Buku Ajar Fiqih Kelas XII Madrasah 

Aliyah" Tesis,  (Program Studi PAI UIN Raden Intan Lampung,” (2021).h. 48.  

26Hermawan M. A, “Nilai Moderasi Internalisasinya di sekolah", Jurnal Insania vol, 25, 
no. 1 (2020): h. 35. 
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yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan 

menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan 

(violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali 

dari sikap dan paham radikal yaitu: 1) intoleran (tidak mau menghargai 

pendapat &keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; 

menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam 

umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan 

untuk mencapai tujuan). Sementara kelompok radikal penganut paham 

ekstrim kanan memiliki ciri-ciri seperti: 1) memperjuangkan Islam secara 

kaffah, dimana syariat Islam sebagai hukum negara 2) mendasarkan praktek 

keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy), 3) cenderung memusuhi 

Barat, terutama terhadap sekularisasi dan modernisasi 4) perlawanan 

terhadap liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia.27 

 Pada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya ibarat gerak 

sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Mereka 

yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara liberal 

akan cenderung secara ekstrem mendewakan akalnya dalam menafsirkan 

ajaran agama, sehingga tercerabut dari teksnya, sementara mereka yang 

berhenti di sisi sebaliknya secara ekstrem akan secara rigid memahami teks 

agama tanpa mempertimbangkan konteks. Moderasi beragama bertujuan 

untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini, dengan menekankan pentingnya 

internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan 

kontekstualisasi teks agama di sisi lain. Salah satu ciri awal konservatisme 

seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan 

 

 27Benny Sumardiana, “Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham 
Ekstrim Kanan Yang Memicu Terorisme Oleh POLRI Dan BNPT RI” Seminar Nasional Hukum 
Universitas Negeri Semarang vol.3, no. no1. (2017): h. 120. 



28 
 

 
 

perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak 

pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan 

tersebut. Lebih dari sekadar menolak, seorang yang ultra konservatif lebih 

jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran 

pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam 

putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima 

keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan.28 

4. Indikator Modeasi Beragama  

Adapun indikator dalam moderasi beragama, yaitu: 

1. Komitmen kebangsaan 

Komitmen kebangsaan adalah indikator yang bertujuan untuk melihat 

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

pada kesetiaanya terhadap bangsa, terutama terkait dengan penerimaan 

pancasila sebagai ideologi negara. Komitmen kebangsaan juga dapat dilihat 

dari sikap sesorang terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan 

pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan 

adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip beragama yang tertuang dalam 

Konstitusi UUD 1945 serta regulasi di bawahnya.Komitmen kebangsaan ini 

penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, karena dalam 

pandangan moderasi beragama, menjalankan kewajiban sebagai warga negara 

adalah wujud pengamalan ajaran agama, sebagaimana pengamalan ajaran 

agama sama halnya dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.29 

 

 
28Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, h. 47-48. 

 29Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama,h.43. 
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2. Toleransi 

Meminjam ungkapan Bretherton dalam buku Chaider, toleransi berarti 

bersikap sabar menghadapi perbedaan sekalipun perbedaan itu tidak disukai. 

Menurut Cohen dalam tulisannya “what toleration is?”yang dikutip oleh 

Chaider, menyatakan bahwa bertoleransi terhadap suatu pemikiran atau 

keyakinan yang berbeda bahkan bertentangan tidak serta merta berarti 

menyetujui atau mendukung hal itu. Orang yang toleran tidak berarti 

melepaskan komitmen dan loyalitasnya terhadap apa yang diyakininya sebagai 

kebenaran. Meskipun demikian, ia dapat menerima atau membiarkan 

pemikiran dan keyakinan yang berbeda tersebut tetap eksis.30 Pada konteks 

beragama, toleransi beragama adalah beragama dengan segala karakteristik 

dan kekhususannya, akan tetapi tetap mengakui terhadap adanya agama lain, 

serta dapat menerima keadaan untuk berbeda dalam hal beragama dan 

berkeyakinan.31 

 

 

3. Anti-kekerasan 

Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah anti 

kekerasan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh gerakan radikalisme dan 

terorisme semakin berkembang biak. Pada konteks moderasi beragama, 

radikalisme dan terorisme dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang 

 

 30Chaider S. Bamualim,dkk, Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi 
Identitas, Dan Tantangan Radikalisme (Tangerang Selatan: Center for The Study of Religion and 
Culture, 2018).h.102. 

 31Muhammad Yunus, “Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoe 
Kab. Sidrap),’” Al-Ishlah xv, no. no 2 (2017): h. 171. 
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menggunakan dasar atas nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan 

dan pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka yang radikal cenderung 

memaksakan keyakinnya yang bersifat eksklusif terhadap orang lain. Orang-

orang yang radikal biasanya tidak sabar dengan perubahan yang sifatmya 

perlahan, karena mereka berfikir atas dasar imjinasi “kondisi seharusnya”, 

bukan situasi yang senyatanya ada.32 Mengakarnya keyakinan dari kelompok 

radikal mengenai benarnya ideologi yang mereka yakini dapat mengakibatkan 

munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Padahal ajaran 

agama manapun tidak membenarkan adanya tindak kekerasan, saling 

membunuh satu sama lain maupun tindakan teror. 

4. Akomodatif terhadap kebudayaan local 

Praktik serta sikap beragama yang dapat menerima atau akomodatif 

terhadap kebudayaan lokal bisa digunakan untuk mengetahui seeberapa jauh 

mereka bersedia menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi 

tradisi dan kebudayaan lokal. Orang-orang yang moderat memiliki 

kecenderungan lebih ramah atas penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam 

perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran 

agama.33 

5. Landasan Moderasi  

a. Pancasila 

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dianggap mampu 

untuk mengatasi berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa dan negara, 

 

 32Mukhtar Sarman, Meretas Radikalisme Menuju Masyarakat Inklusif (Yogyakarta: 
LKiS, 2018).h. 21. 

 33 Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama,h.46.  
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dan mampu menjaga persatuan bangsa yang besar ini. Pancasila tidak hanya 

berfungsi sebagai dasar negara, namun juga berfungsi sebagai perekat 

sekaligus landasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bergama 

yang moderat. Hal ini bermakna bahwa pancasila menjadi dasar pokok dalam 

implementasi moderasi beragama yang ada di Indonesia.34 Ideologi pancasila 

muncul karena gabungan dari dua arus besar ideologi bangsa indonesia yaitu 

yang berhaluan nasionalis dan Islam. Seluruh komunitas yang telah 

menyetujui dan menerima pancasila sebagai ideologi negara, melakukan 

pertahanan dan usaha dalam mempertahankan pancasila setelah adanya 

sentimen yang cukup besar yang menyerang bangsa ini. Sebab pancasila 

menjadi prinsip dari pihak muslim dan nasionalis karena dianggap dapat 

mewadahi aspirasi nasionalis maupun kalangan muslim.  

Pancasila murni diambil dari adat istiadat, religius dan nilai dari bangsa 

Indonesia sendiri, dengan demikian pancasila bersumber dari bangsa 

Indonesia serta untuk bangsa Indonesia itu sendiri.35 Oleh karena itu wajar jika 

pancasila juga menjadi senjata dan perekat untuk melawan ideologi impor 

(yang berasal dari luar) seperti komunisme, islamisme dan liberalisme. 

Dengan pancasila, bangsa Indonesia akan menjadi religius sebab pancasila 

memuat aspirasi religius rakyat.36 

Nilai-nilai dan substansi pancasila yang terkandung dalam masing-

masing sila sangat mencerminkan tuntunan untuk menerapkan sikap moderat 

 
34Imam Mustofa Anis Masykhur, dkk, Gerak Langkah Pendidikan Islam untuk Moderasi 

Beragama (tanggerang: IMCC, 2019).h.10-11. 

35Alip Rahman, “Nilai Pancasila Kondisi dan Implementasinya dalam Masyarakat 
Global,” Syntax Literate:Jurnal Ilmiah Indonesia, vol  3, no. no.1 (2018): h. 34-48. 

36Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di 
Indonesia (jakarta: Freedom Institut, 2011).h. 127. 
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dalam berbangsa dan beragama, bahkan dalam pergaulan internasional. Dari 

substansi yang terkandung dalam sila maisng-masing pancasila, membuktikan 

bahwa pancasila berada pada posisi yang moderat antara ideologi Islam dan 

ideologi nasionalis bangsa Indonesia. Sehingga pancasila layak dijadikan 

landasan utama moderasi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan 

beragama, berbangsa dan bernegara.  

b. Al-Qur’an dan Hadits  

Landasan moderasi beragama yang paling utama di dalam islam adalah 

Al-Qur’an dan Hadits. Dalam islam moderasi dimaknai sebagai wasathiyah, 

dalam sejumlah tafsiran istilah “wasatha” tersebut bermakna yang terbaik, 

yang dipilih, bersikap adil, moderat, tawadhu’, istiqamah, mengikuti ajaran, 

tidak ekstrim, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi maupun 

akhirat. Kata wasath ini juga disandarkan di dalam Al-Qur’an sebagai dasar 

penyebutan Ummatan Wasathan dimana diartikan sebagai umat pilihan yang 

selalu memiliki sikap menengahi dan adil. Baik dalam beribadah sebagai 

individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, islam 

mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam 

dua sumber utama ajaran islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadits.37 

6. Fungsi Moderasi Beragama  

Setelah mengetahui konsep, prinsip, dan landasan moderasi, 

selanjutnya yang tak kalah penting dalam menjawab berbagai problema yang 

terjadi akhir-akhir ini adalah mengetahui fungsi dari moderasi beragama itu 

sendiri. Moderasi beragama penting dan harus dilakukan dalam setiap aspek 

 
37Novia Elok Rahma Hayati, “Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam 

Meningkatkan Sikap Sosio-Religius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Malang ”, Tesis 
(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) h. 29-30. 
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kehidupan, termasuk di implementasikan di bidang pendidikan, sebab 

memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:  

a. Sikap moderasi diperlukan dalam kehidupan multikultural yaitu untuk 

menciptakan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang 

menghargai kemajemukan, perbedaan, sekaligus kemauan berinteraksi 

dengan siapapun secara adil. Sikap moderasi ini berupa pengakuan atas 

keberadaan pihak lain, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan 

tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan cara 

kekerasan.38  

b. Moderasi beragama sebagai usaha kreatif untuk mengembangkan 

sebuah sikap keberagamaan di tengah berbagai desakan ketegangan 

(constrains), seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, 

antara penolakan yang arogan dan interpretasi literal atas ajaran 

agama, serta radikalisme. Komitmen moderasi beragama terhadap 

toleransi membuat sebagai cara terbaik guna menangkal radikalisme 

agama yang mengancam kehidupan beragama.39 

c. Fungsi moderasi beragama selanjutnya adalah menjadi salah satu cara 

untuk mengembalikan praktik beragama yang sesuai dengan esensinya, 

dan supaya fungsi agama sebagai pengatur dan penjaga harkat dan 

martabat manusia terwujud. Sebab sering ditemukan ajaran agama 

dieksploitasi hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hawa 

nafsunya. Tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-

aksi eksploitatif yang mengatasnamakan agama inilah yang 

 
38Akhmadi “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation 

in Indonesia’s Diversity,” h. 45-55. 

39Media Eka Putra, "Moderasi Beragama Sebagai Mekanisme" Lentera vol 4, no. 2 
(2020): 82–89. 
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menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, ekstrem 

dan bahkan berlebih-lebihan. 

d. Dalam konteks negara kita, moderasi beragama diperlukan sebagai 

strategi dalam merawat dan mengatur budaya ke Indonesian. Sejak 

awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk 

kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara sebagai bangsa yang 

heterogen, yaitu Pancasila dalam bingkai NKRI yang telah berhasil 

menyatukan semua kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya.40 

B. Perilaku Toleransi  

1. Pengertian Perilaku Toleransi  

Perilaku toleransi merupakan suatu sikap dan penilaian positif untuk 

menerima orang lain tanpa prasangka sekaligus tanpa pertimbangan orang 

lain itu berasal dari agama mana ras, suku dan budaya.41 Sementara dalam 

bahasa inggris berasal dari istilah “tolerance” artinya sikap mengakui, 

membiarkan, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan. Dalam bahasa Arab toleransi diterjemahkan dengan istilah 

“tasamuh” yang berarti saling mengizinkan atau saling memudahkan.42 

Toleransi secara terminologi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada 

sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan 

keyakinannya ataupun menentukan nasibnya masing-masing, dan untuk 

mengatur hidupnya. Selama dalam menjalankan dan mengaktualisasikan 

 
40Joni Tapingku, OPINI: Moderasi Beragama Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa”, 

(IAIN Pare-Pare, 2021).   

41Adam Latuconsina, “Pengaruh Skema Religius dan Empati terhadap Perilaku 
Toleransi Masyarakat Ambon di Maluku” Dialog 46,  no.16 (2023). 

42Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antara Agama (Jakarta: PT 
Ciputat Press, 2005). 
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sikapnya tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-

syarat asas terciptanya perdamaian dalam masyarakat.43 

Dari beberapa pengertian tentang toleransi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa toleransi bermakna sebagai sifat atau sikap menenggang 

(membiarkan, menghargai, membolehkan) pendirian (pandangan, pendapat, 

kepercayaan, kelakuan, kebiasaan, dan lain sebagainya) yang berbeda atau 

bertentangan dengan pendirian diri sendiri. 

  Dalam pergaulan hidup antar umat beragama, toleransi didasarkan 

pada konsep bahwa pemeluk agama bertanggung jawab atas agamanya sendiri 

dan memiliki bentuk adat atau ritual tersendiri yang juga menjadi tanggung 

jawab mereka. Atas dasar inilah dalam kehidupan dan pergaulan antar umat 

beragama, toleransi tidak hanya dimaknai sebagai sikap dalam menghadapi 

masalah keagamaan semata, namun juga sebuah perwujudan dari sikap 

keberagamaan antar umat yang berbeda agama meliputi masalah-masalah 

kemasayarakatan atau kemaslahatan umum.44 Toleransi lahir dari sikap 

menghargai diri (selfesteem) yang tinggi dan muncul pada orang yang telah 

memahami kemajemukan secara optimis-positif. Jadi toleransi beragam 

adalah sikap memahami, menghormati dan menghargai keyakinan yang 

dimiliki oleh orang lain serta dengan sukarela tanpa paksaan memberikan 

mereka beribadah sesuai dengan kepercayaanya. Lebih lanjut, sikap 

memahami, menghormati, menghargai dan membiarkan keyakinan tersebut 

 
43Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antara Agama, h. 14. 

44 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antara Agama, h. 13-14. 
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adalah sebagai bentuk perbedaan yang tidak dapat di pungkiri keberadaanya 

didalam kehudupan bermasyarat.45  

2. Fungsi Toleransi Beragama  

Adapun fungsi toleransi beragama menurut Daryanto dan Darmiatun 

adalah sebagai berikut:  

a. Sikap toleransi menghindarkan perpecahan negara plural seperti 

Indonesia. Sebab negara plural rentan mengalami perpecahan 

hanya karena masalah perbedaan yang sepele. Oleh karena itu, 

masyarakat harus dengan sadar menerapkan nilai toleransi dalam 

kehidupan beragama dan bernegara, agar Indonesia terhindar dari 

perpecahan.  

b. Toleransi dapat mempererat hubungan antar manusia, sebab 

toleransi menumbuhkan rasa kasih dan meningkatkan rasa 

persaudaraan antar sesama, sehingga dapat menghindarkan dari 

permusuhan dan kesalahpahaman. 

c. Toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa 

dan negara jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena 

bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya dapat menerima 

perbedaan orang lain.  

d. Toleransi meningkatkan ketaqwaan, sebab semakin memahami 

tentang prinsip perbedaan, maka seseorang akan semakin sadar 

terhadap nilai toleransi. Semua agama mengajarkan hal baik dan 

rasa kasih sayang antar sesama. Ketaqwaan seseorang dapat 

 
45  I Made Soni Gunawan, dkk, “‘Pengaruh Konseling Kelompok Values Clarification 

Terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Beragama,” Jurnal Ilmiah Mandala Education vol 7, no. 
6 (2021) h. 67. 
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terlihat dari bagaimana cara dia menerapkan ajaran agamanya 

masing-masing.46 

3. Indikator Perilaku Toleransi 

a. Penerimaan (Menerima) 

 Menurut Oborn dalam Budhi Munawa Rachman, ia menerima 

bahwa cara untuk mencapai ketahanan adalah dengan menoleransi 

individu apa adanya. Pengakuan dapat diartikan sebagai memeriksa 

dan menoleransi pihak lain dengan segenap keberadaannya dan bukan 

sesuai keinginan dan kemauannya sendiri. Artinya setiap pertemuan 

ketat mengakui pertemuan ketat lainnya tanpa mempertimbangkan 

perbedaan, manfaat atau kerugian.47 Berdasarkan gambaran ini, dapat 

dipahami bahwa pengakuan dapat diartikan sebagai kesiapan individu 

untuk mengakui orang lain.  

b. Penghargaan (menghargai) 

 Secara intuitif, orang suka dihargai dan setiap individu pantas 

dihargai. Oleh karena itu, hendaknya kita memberikan salam hangat 

kepada setiap orang, berusaha memuaskannya, memanggilnya dengan 

sebutan yang paling disukainya, memperlakukannya dengan baik dan 

tidak mengurangi keistimewaannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

untuk dianggap, Anda harus menghargai orang lain terlebih dahulu. 

Kami yakin orang-orang akan menghargai kami, kami mungkin akan 

memenangkan mereka.  

Selain kesiapan untuk mengakui, hal penting dalam kaitannya dengan 

penolakan adalah kemampuan untuk menghargai segala sesuatu yang 

 
46Daryanto, Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. (Yogyakarta: 

Gava Media,2013), h. 135. 

47Said Agil Husain al-Munawar, Fikih Hubungan antara Agama, h. 51. 
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ditolak atau ditentang oleh seseorang. Keinginan untuk menghargai 

harus didasarkan pada keyakinan bahwa bukanlah suatu fakta bahwa 

ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendaknya pada 

orang lain. Setiap daerah yang ketat hendaknya menghargai 

keberadaan agama-agama yang berbeda dalam artian memperhatikan 

keberagaman dan perbedaan hikmah yang terdapat pada masing-

masing agama dan keyakinan yang ada, apapun yang dipersepsikan 

oleh negara.48 

c. Kesabaran 

 Indikator ketiga yang berhubungan dengan resistensi adalah 

toleransi. Secara etimologis, ketekunan berasal dari kata Arab “s abara” 

yang pada dasarnya berarti menahan (al-h abs). Dengan kata lain, 

ketekunan adalah memutuskan untuk melakukan perintah yang tegas, 

ketika keinginan keinginan itu datang. Maksudnya sebenarnya kalau 

nafsu meminta kita untuk menindaklanjuti sesuatu, tapi kita pilih yang 

Tuhan mau, maka di situ ada kegigihan. Dari pengertian ini, dapat 

dipahami bahwa ketekunan adalah mengendalikan diri atau membatasi 

semangat dari keinginannya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar 

atau lebih baik. Kegigihan juga berarti menoleransi dengan kesiapan 

penuh terhadap pengumuman Tuhan yang tidak dapat dihindari.  

Sementara itu, pentingnya ketekunan, jika diartikan sebagai 

ketahanan, adalah sikap bijaksana terhadap perbedaan dalam 

perspektif dan mentalitas orang lain. Khisbiyah mengutarakan, 

ketekunan dalam kaitannya dengan resiliensi dapat diartikan sebagai 

kemampuan bertahan dalam menghadapi hal-hal yang ditentang atau 

 
48Ruslan, Masyarakat Dialog Antar Agama: Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun 

(Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), h. 169. 
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dibenci, untuk membangun hubungan persahabatan yang lebih baik.49 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan toleransi 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sangat beralasan bahwa 

perlawanan yang tegas merupakan suatu mentalitas kegigihan dan 

keterbatasan dalam tidak mengganggu atau menyinggung kerangka 

agama atau keyakinan serta kecintaan pemeluk agama yang berbeda. 

d. Kebebasan (bebas) 

a. Peluang adalah suatu keadaan terbebas dari ketegangan dan 

dorongan dalam melakukan atau tidak menindaklanjuti sesuatu. 

Dalam Islam ada beberapa macam kesempatan, yaitu kesempatan 

jiwa, kesempatan rumah, kesempatan memiliki, kesempatan 

berkeyakinan, kesempatan berpikir, dan kesempatan menuntut 

ilmu. Islam memiliki aturan yang melindungi seseorang dari segala 

jenis agresi. Oleh karena itu, segala jenis tindakan yang 

menimbulkan kerugian dan antagonisme sepenuhnya ditolak oleh 

Islam. Islam mendidik untuk memberikan kesempatan kepada 

seseorang untuk beriman.  

b. Peluang agama mengatakan bahwa setiap individu mempunyai hak 

istimewa untuk memutuskan sendiri terlepas dari apakah dan 

bagaimana dia ketat, untuk hidup sesuai dengan keyakinannya 

yang ketat, untuk mengamalkan dan menyebarkan agamanya 

kepada orang lain yang ingin mendapatkan korespondensi itu, 

untuk memilih. keyakinan atau agama yang dianutnya, untuk 

mencabut agama lamanya dan memeluk agama lain yang dia yakini, 

 
49Khisbiyah, Menepis Prasangka, Memupuk Toleransi untuk Multikulturalisme: 

Dukungan dari Psikologi Sosial (Surakarta: PSB-PS UMS, 2007), h. 4. 
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agar tidak menjadi korban karena agama atau keyakinannya. 

Peluang beragama juga mencakup peluang untuk tidak beragama. 

c. Mendorong individu untuk menunjukkan mentalitas pengakuan 

terhadap Tuhan, meskipun mereka tidak mengakuinya, tidak ada 

gunanya. Individu tidak dapat dipaksa untuk mengenali Tuhan. 

Kesempatan yang ketat tidak memberikan pilihan untuk 

menunjukkan mentalitas secara terbuka yang bertentangan 

dengan perspektif etika sebagian besar masyarakat. Demikian pula, 

peluang beragama berisi pilihan untuk melatih dan menyatakan 

keyakinan seseorang, namun tidak membubarkannya dalam 

kerangka berpikir tersebut, misalnya dengan membatasi, memaksa 

atau meyakinkan dengan menjanjikan keuntungan materi atau 

dengan membingungkan individu melalui olok-olok tentang 

agama.50 

Perilaku toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang 

harmonis dan inklusif. Toleransi mencerminkan sikap saling menghargai 

perbedaan dalam pandangan, kepercayaan, dan budaya, serta mampu 

mengurangi konflik dan ketegangan. Dengan memahami dan menerima 

perbedaan, individu dan kelompok dapat bekerja sama secara lebih efektif dan 

membangun komunitas yang stabil dan damai. Meskipun tantangan seperti 

prasangka dan ketidaksepahaman dapat muncul, pendidikan dan dialog 

terbuka merupakan strategi penting untuk mempromosikan perilaku 

toleransi. Perilaku toleransi memiliki sikap dan tindakan menghargai 

perbedaan antara individu atau kelompok, baik dalam hal pandangan, budaya, 

 

 50Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 151- 154. 
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agama, maupun latar belakang sosial. Kesimpulannya, perilaku toleransi 

menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif, mengurangi konflik, 

serta mempromosikan kerjasama dan saling menghargai. Dengan memahami 

dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat berkembang lebih baik dan 

lebih damai. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, salah, 

baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika penelitian 

yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan Kelada informan untuk diwawancarai 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil foto 

atau video 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif dan merugikan informan.1 

Berdasarkan hal tersebut etika penelitian adalah pondasi yang harus 

dipegang teguh oleh setiap peneliti. Ini mencakup prinsip-prinsip moral dan 

standar perilaku yang mengatur bagaimana penelitian dilakukan dengan cara 

yang benar, adil dan menghormati hak-hak serta kesejahteraan informan 

penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai bahkan sebelum proses 

pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus surat izin riset penelitian. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan sudah 

mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetujuan 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko dan manfaat 

penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto atau video, 

izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. Lebih 

 
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2015.h. 59.  
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lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas 

informan. Terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif dan dapat 

merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan prinsip-prinsip 

etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan informan 

penelitian.  

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis 

penelitian kuantitatif yang bersifat ex post facto. Penelitian kuantitatif sendiri 

merupakan penelitian yang menggunakan data melalui angka-angka dan 

biasanya lebih banyak menggunakan hipotetik verifikatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan ex post facto, disebut demikian karena sesuai 

dengan arti dari ex post facto itu sendiri, yaitu “dari apa yang dikerjakan 

setelah kenyataan”, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah 

kejadian. Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian after the fact atau 

sesudah fakta selain itu ada juga peneliti yang menyebutnya sebagai 

retrospective study atau studi penelusuran kembali. 

 Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mengungkapkan seberapa 

Besar Penagaruh Pemahaman Moderasi Beragama terhadap Perilaku Peserta 

Didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 7 Luwu 

Timur. Dipilihnya tempat ini karena sesuai dengan permasalahan penelitian, di 

mana di sekolah  terdapat beberapa komunitas migran yang bermigrasi dari 

berbagai daerah yang  pada dasarnya sangat berperan dalam membangun 
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sikap toleransi melalui pemahaman moderasi beragama baik itu secara 

individu maupun kelompok. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu 

peserta didik yang menganut agama Islam, Kristen, dan Hindu yang ada di 

sekolah tersebut. 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan diartikan sebagai usaha pada aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan objek yang ingin diteliti nantinya. Pendekatan 

ini mempunyai dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan 

studi keilmuan. Pendekatan metodologi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif karena fakta yang ingin diteliti adalah fakta dari 

observasi, dapat diukur dan dihitung. Sedangkan pendekatan studi keilmuan 

yang dimaksud yaitu menjelaskan perspektif yang akan digunakan dalam 

objek penelitian. Terkhusus untuk pendekatan studi keilmuan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis. 

Pendekatan psikologis diartikan sebagai pendekatan untuk 

mempelajari pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan dengan gejala-

gejala jiwa atau tubuh sebagai gerak gerik. Penelitian ini mengamati tentang 

perilaku masyarakat yang ditunjukkan pada aktivitas sehari-harinya. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu atribut seseorang, 

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau 

satu objek dengan objek lain.2 

 
2Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan 

R&D), h. 83 
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Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

a. Variabel bebas (independent variabel) dalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah pemahaman moderasi beragama 

(variabel X). 

b. Variabel terikat (dependen variabel) adalah variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Adapun variabel terikatnya adalah perilaku toleransi yang 

dilambangkan dengan (variabel Y) 

2. Desain Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengungkapkan bahwa 

terdapat pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku 

toleransi, maka desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 

  X    Y 

Keterangan: 

X = Pemahaman Moderasi Beragama 

Y = Perilaku Toleransi  

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 Populasi 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik disekolaj tersebut. 

 
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

h. 117. 
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Tabel 3.1 Data Peserta Didik SMA Negeri 7 Luwu Timur 

No Agama Jumlah 

1 Islam 784 
2 Hindu 38 
3 Kristen  144 

Total 941 
Sumber Data: Diambil dari data sekolah SMA Negeri 7 Luwu Timur 2024 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.4 Pada dasarnya penentuan sampel dalam penelitian ini 

adalah untuk memperoleh data atau keterangan mengenai hal yang diteliti 

dengan cara meneliti sebagian populasi yang telah dipilih dan dianggap dapat 

mewakili semua populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 90 orang yang terdiri dari peserta didik yang beragama 

Islam (72 orang), Hindu(4 Orang) dan Kristen  (14 orang). Sampelnya di ambil 

melalui teknik Proportionate Random Sampling. 

Proportionate Random Sampling adalah cara pengambilan sampel dari 

anggota populasi dengan menggunakan secara acak tanpa memperhatikan 

strata dalam populasi tersebut. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai 

unsur/anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.5 

Jumlah anggota sampel total ditentukan melalui rumus Taro Yaname 

dan Slovin. Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁ⅇ2
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel atau jumlah responden 

N = Ukuran populasi  

 
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

h. 118. 

5V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014).h. 69. 
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e = Presentasi tingkat kesalahan6 

Populasi (N) dalam penelitian ini sebanyak 941 orang, dengan asumsi 

tingkat kesalahan (e) sebesar 10% (0,1), maka jumlah sampel (n) adalah: 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁ⅇ2 = 
941

1+941(0,1)2 = 
941

7,05
= 90,38 = 90 orang  

Jumlah anggota sampel bertingkat (berstrata) dilakukan dengan cara 

pengambilan sampel secara proportional random sampling yaitu 

menggunakan rumus alokasi proportional: 

𝑛ⅈ =
𝑁ⅈ

𝑁
⋅ 𝑛 

Keterangan:  

ni = Jumlah anggota sampel menurut stratum 

n = Jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni = Jumlah anggota populasi menurut stratum 

N = Jumlah anggota populasi seluruhnya.7 

Berikut ini adalah perhitungan dalam menentukan sampel: 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi dan Sampel Peneliti 

No Agama Jumlah Populasi Sampel Pembulatan 
1 Islam 784 784/941x 90= 71,54 72 
2 Hindu  38 38/941 x 90= 3,63 4 
3 Kristen 144 144/941 x 90= 13,77 14 

Total 941 Total 90 
Sumber data: diolah oleh  peneliti 

F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Dalam 

 
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D h. 

143. 

7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 
h. 90. 
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mengumpulkan data maka seorang peneliti dapat menggunakan berbagai 

macam dari berbagai sumber. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan. Tujuannya yaitu untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan. Metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.8 Dalam penelitian ini kuesioner 

digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman moderasi beragama 

terhadap perilaku toleransi. Disini peneliti mengumpulkan data melalui 

pertanyaan-pertanyaan lengkap dengan alternatif jawaban dari sekian 

responden yaitu peserta didik yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu yang 

harus memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legenda dan sebagainya.9 Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui bahan tertulis yang ada sebelumnya, tentu yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

dokumen-dokumen yang berupa catatan resmi dan sumber sekunder, serta 

 
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

h. 199. 

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1989) h. 188. 
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dokumen-dokumen ekspresif seperti biografi, surat-surat dan agenda.10 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

keadaan lingkungan masyarakat dengan mengambil data dari dokumentasi 

yang tersedia di sekolah. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam 

mengukur fenomena atau gejala alam maupun sosial yang diamati oleh 

peneliti. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket 

(kuesioner) dengan bentuk skala likert, dan dokumentasi. 

1. Instrumen Angket (Kuesioner)  

             Angket yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan yang kemudian diedarkan kepada peserta didik guna 

kepentingan penelitian. Angket ini berisi pertanyaan yang ditujukan Kepada 

peserta didik disekolah tersebut yang menganut agama Islam, Kristen dan 

Hindu. Angket yang dipandang sebagai suatu teknik penelitian yang banyak 

mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali dalam pelaksanaanya 

angket dilakukan secara tertulis, sedangkan wawancara dilakukan secara lisan, 

oleh sebab itu, angket juga sering disebut dengan wawancara tertulis. 

 

 

 10Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Bandung: Alfabeta, 2013)  
h. 183. 
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Tabel 3.3 Skor Jawaban Skala Pemahaman Moderasi Beragama 

Pernyataan Positif 
(Favorable) 

Pernyataan Negatif 
(Unfavorable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 
Sangat Setuju (SS) 4 Sangat Setuju (SS) 1 
Setuju (S) 3 Setuju (S) 2 
Kurang Setuju (KS) 2 Kurang Setuju (KS) 3 
Tidak Setuju (TS) 1 Tidak Setuju (TS) 4 

 

Tabel 3.4 Skor Jawaban Skala Perilaku Toleransi 

Pernyataan Positif 
(Favorable) 

Pernyataan Negatif 
(Unfavorable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 
Sangat Setuju (SS) 4 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 3 Setuju (S) 2 
Kurang Setuju (KS) 2 Kurang Setuju (KS) 3 
Tidak Setuju (TS) 1 Tidak Setuju (TS) 4 

Adapun pernyataan-pernyataan yang merupakan item angket yang 

kemudian di kembangkan dari indikator pada masing-masing variabel 

penelitian, baik mengenai persepsi masyarakat tentang pemahaman moderasi 

beragama terhadap perilaku toleransi. 

Skala likert biasanya digunakam untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel 

yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.11  

Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala ini yaitu pernyataan 

favorable dan unfavorable. Adapun pernyataan favorable adalah pernyataan 

yang berisi hal-hal positif mengenai objek penelitian atau pernyataan yang 

bersifat mendukung terhadap objek sikap yang hendak diungkapkan. 

 

 11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 134-135. 
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Sedangkan pernyataan unfavorable adalah pernyataan yang berisi hal-hal 

negatif mengenai objek yang bersifat tidak mendukung terhadap obejek sikap 

yang hendak diungkapkan.12 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan 

pilihan alternatif empat kategori jawab yang akan dipilih responden untuk 

melihat toleransi umat beragama terhadap kerukunan hidup masyarakat pada 

skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat setuju (SS), setuju (S), 

kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS) dengan memberi checklist (✓). 

2. Format Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk video, rekaman maupun gambar suatu peristiwa 

atau kegiatan. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pengaruh 

pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi yang meliputi 

data penduduk dan keadaan lokasi penelitian. Selain dari pada itu juga 

diperlukan data responden, kondisi lingkungan sekitar dan segala sesuatu 

yang terdapat pada lokasi penelitian.  

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.13 Instrumen tes diuji 

validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang dimaksud 

 

 12Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 108 

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015)  h. 
168. 
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dengan validitas isi yaitu ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi 

materi yang akan diteliti. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila 

butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek 

berpikir yang menjadi tujuan instruksional.14 

Penelitiian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus 

Product Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor 

masing-masing item pernyataan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

 

Keterangan: 

xyr      : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : Jumlah skor dalam distribusi X  

Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

   N  : Jumlah subyek keseluruhan item.15 

Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏ⅇ𝑙 pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid 

dan sabaliknya jika 𝑟𝑥𝑦 <  𝑟𝑡𝑎𝑏ⅇ𝑙 maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus 

tidak memiliki persyaratan. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan 

 
14Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta:Bumi Aksara 

2012) h. 33. 

15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,h. 160. 

rxy : 
𝑁  (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2) (𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 )
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dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti.16 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, 

karena rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.17 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

Keterangan: 

11r   : Reliabilitas instrumen 

k    : Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : Jumlah varians butir  

    
2

t   : Varians total.
18 

Di mana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Alpha > 0,06. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian digunakan dua teknik statistik, yaitu 

statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

 

 

 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,h. 161. 

17Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86. 

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 191. 
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.19 Dalam Statistik deskriptif juga dapat 

dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. 

Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk rumusan masalah 

pertama dan rumusan kedua. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung range atau rentang kelas 

Rentang data (range) dapat diketahui dengan cara mengurangi data 

yang terbesar dengan data terkecil yang ada dalam kelompok itu. Adapun 

rumus yang digunakan adalah: 

 

Keterangan: 

R: Rentang 

Xt: Data terbesar dalam kelompok 

Xr: Data terkecil dalam kelompok20 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D h. 207-208.  

. 

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 
dan R&D h.55.  

𝑅 =  𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 
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Keterangan: 

K: Jumlah kelas interval  

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log: Logaritma21 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

  

Keterangan: 

P: Panjang kelas interval 

R: Rentang 

K: banyaknya kelas22 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok 

data dibagi dengan jumlah nilai responden.23 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

X̅= Rata-rata untuk variabel 

fi= Frekuensi untuk variabel 

 
21Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: 

grasindo, 2005) h. 24.  

22Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 

23Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001), h. 327. 

𝑃 = 
𝑅

𝐾
 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖. 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1
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Xi= Tanda kelas interval variabel24 

e. Standar Deviasi 

 

 

Keterangan:  

SD: Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

X̅: Rata-rata 

n: jumlah populasi25 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

Keterangan: 

P: Angka persentase 

F: Frekuensi yang dicari persentasenya 

N: Jumlah responden26 

g. Kategorisasi 

 
24M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

72. 

25Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1996), h. 97. 

26Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2014), h. 130. 

𝑺𝑫 = √
∑ 𝒇𝒊(𝑿𝒊−�̅�)

𝒏−𝟏

  

 

𝑃 = 
𝑓

𝑁
 X 100% 
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Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi 

toleransi umat beragama (variabel X) terhadap kerukunan hidup masyarakat 

(variabel Y) dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < (𝜇 − 1,0 (𝜎)) 

2) Sedang  : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤ x < (𝜇 + 1,0(σ)) 

3) Tinggi  : x ≥ (φ + 1,0(σ0))27 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah bagian dari ststistik deskriptif yang 

berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol kejadian.28 Pada bagian ini 

dipelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi 

berdasarkan data oleh gejala dan fakta suatu penelitian.  

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan 

menbuat kesimpulan dari data yang telah disusun untuk diolah. Adapun rumus 

yang digunakan dalam menguji kebenaran hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut:  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut 

digunakan rumus Chikuadrat yang dirumuskan sebagai berikut:  

      X2hitung  

 
27Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala PsikologiPustaka Pelajar, (Yogyakarta, 

1999), h. 109. 

28Sugiyono, Statistic Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2006),h. 244. 
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Keterangan:  

X2  = Nilai Chi-kuadrat Hitung  

Fo   = Frekuensi hasil pengamatan  

Fh  = Frekuensi harapan  

Kriteria pengujian normal bila X2hitung lebih kecil dari X2tabel, 

sementaraX2tabel diperoleh dari daftar X2 dengan dk = (k-1) pada taraf 

signifikan α = 0,05.  

b. Uji Linearitas (kelinieran Persamaan regresi)  

Uji linearitas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang 

diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang 

ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung ≤Ftabel berarti data 

linear.29 

c. Analisis Regresi Sederhana  

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat 

berdasarkan satu variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel 

bebas diberi notasi X, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

 
29Ridwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 

Fhitung = RJK (TC) 

           RJK (E) 
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Dengan menggunakan persamaan: 

 

Keterangan: 

Y: Nilai yang diprediksikan 

a: Koefisien regresi X 

b: Koefisien regresi Y 

X: Nilai variabel independen.30 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X: Nilai variabel Independen 

Y: Nilai variabel dependen 

a: Koefisien regresi a 

b: Koefisien regresi b 

n: Jumlah sampel.31 

d. Penguji Hipotesis  

1) Menentukan formulasi hipotesis  

 
30Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D (Cet. XIX: Bandung: Alfabeta, 2011)h. 262.  

31Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: 
Rajawali Press, 2008) h. 114. 

Y′ = a + bX 

 b =   
𝑛 ∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2  

 

a = 
∑ 𝑌(∑ 2𝑋 )− ∑ 𝑋 (∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2  
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Ho : β = βo = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y)  

H1 : β≠βo (Ada pengaruh X terhadap Y)  

2) Menentukan taraf nyata 

 (α) dan nilai ttabel α = 5% = 0,05 → a /2 = 0,025  

b = n – 2 t = 0,025n  

3) Menentukan nilai thitung 

 

Keterangan: 

t   = thitung / hasil regresi  

Sb = Simpangan baku kesalahan baku.32 

  

 
32M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial, h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah salah satu daerah 

yang sering terjadi perkelahian antar pemuda di lingkungan sekolah. Selain itu, 

pertimbangan mendasar dari pemilihan lokasi ini adalah  peserta didik hidup 

saling berdampingan dengan 3 pemeluk agama yang berbeda-beda, sehingga 

perlu untuk melihat sejauh mana mereka menjunjung tinggi pemahaman 

moderasi beragama di tengah perbedaan agar tidak terjadi lagi konflik antar 

umat beragama. 

Pada bab ini dapat diuraikan tentang hasil penelitian yang telah 

diperoleh dari instrumen penelitian yang berkaitan dengan variabel 

pemahman moderasi beragama (X) dan perilaku toleransi (Y) di SMA Negeri 7 

Luwu Timur. Hasil penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang 

ditetapkan sebelumnya yaitu terdapat 3 rumusan masalah. Pada rumusan 

masalah 1 dan 2 akan dijawab dengan menggunakan analisis deskriptif 

sedangkan untuk rumusan masalah 3 akan dijawab dengan menggunakan 

analisis inferensial sekaligus menjawab hipotesis yang telah ditetapkan 

dengan bantuan Statistical Packages for Sosial Science (SPSS) versi 29, untuk 

mencari pengaruh pemahaman moderasi beragama peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur. Adapun hasil yang diperoleh yaitu: 

1. Pemahaman Moderasi Beragama Terhadap Perilaku Peserta Didik 

di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Pemahaman moderasi beragama merupakan variabel independen 

dalam penelitian ini. Indikator-indikator yang mempengaruhi pemahaman 

moderasi beragama kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing 
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indikator yang telah ditetapakan dalam kisi-kisi kuesioner pemahaman 

moderasi beragama. Indikator pemahaman moderasi beragama terdiri dari 4 

yaitu: (1) Komitmen Kebangsaan dengan ,33,16% (2) Anti Kekerasan denagn 

persentase 33,31 (3) Toleransi denagn persentase 33,53% dan (4) 

Penerimaaan terhadap tradisi dengan persentase 32,71%. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 7 Luwu Timur, peneliti 

mengumpulkan data menggunakan skala likert. Indikator yang dikembangkan 

dan disusun dalam bentuk angket sebagai instrumen penelitian sehingga 

diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini: 
 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Pemahaman Moderasi 
Beragama 

No Nama Agama Skor X 

1 I Komang Purnami Ningsih  Hindu 74 

2 Ida Ayu Ketut Anjali Hindu 72 

3 Ni Kadek Dewi Lestari  Hindu 78 

4 Gusti Ayu Indah Trisnadewi  Hindu 73 

5 Kuisi Datu Kristen 75 

6 Yelsi Veronika Kristen 77 

7 Nerlianti Makaela Kristen 73 

8 Jelita Junarel Kristen 76 

9 Wila Kristen 75 

10 Anggun Tiranda Kristen 71 

11 Anggun Delarosa Kristen 76 

12 Amelia Kristen 75 

13 Kirana Dwiyanti Mangesa Kristen 74 

14 Gusti Ayu Suartini Kristen 74 

15 I Made Aryase Kristen 76 

16 Ni Gusti Ayu Eka Kristen 76 

17 Ni Kadek Sasih Kristen 74 

18 Ketut Seriasih Kristen 65 

19 Khusnul Khatima Islam 74 

20 Rahmi Auliana  Islam 76 

21 Amelialga Islam 76 
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22 Risman Islam 75 

23 Andi Denil Saputra Islam 76 

24 Adhitia Islam 74 

25 Muh. Alfaresa Islam 78 

26 Razya Islam 76 

27 Fathur Rahman Islam 72 

28 Baim Islam 74 

29 Baiq Zalikha Zahra Islam 75 

30 Nurfaidah Islam 76 

31 Farelal Hafids Islam 76 

32 Hidayat Batara Islam 74 

33 Muh. Rifaldy Islam 76 

34 Muh. Alfais Islam 76 

35 Muh. Alif Mubarak Islam 75 

36 Muh. Yusuf Islam 76 

37 Khalishah  Islam 74 

38 Nurul Latifah Islam 71 

39 Hajrah Islam 77 

40 Muh. Imran S Islam 76 

41 Muh. Safwan   Islam 77 

42 Raymon Bongga Islam 72 

43 Alfons delon Islam 75 

44 Martinus Musu' Islam 73 

45 Marsiana Islam 71 

46 Nova Islam 75 

47 Yohanis Senga' Islam 77 

48 Jono Islam 76 

49 Musnianti Islam 77 

50 Sunarti Islam 78 

51 Muh. Taufik H  Islam 78 

52 Ira Wati Islam 75 

53 Haedir Islam 78 

54 Defrion  Islam 76 

55 Sabaruddin Dg. Malusse' Islam 77 

56 Samsuddin Islam 75 

57 Nurhalimah Islam 76 

58 Abd. Sukur Islam 75 

59 Nurdin Islam 75 

60 Zainiddin Islam 77 

61 Hasti Islam 78 

62 Irmayani Islam 74 
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63 Nurdpadilla Islam 77 

64 A. Irwan  Islam 77 

65 Andi Marlina Islam 71 

66 Ratnawati Islam 78 

67 Hasni Islam 78 

68 Wulandari Islam 74 

69 Dewi Kurniawati Islam 76 

70 Rafiq Ahmad Islam 77 

71 Miftahul Jannah Arsyad Islam 72 

72 Akram Rauf Islam 74 

73 Abdul Khalid  Islam 74 

74 Burhanuddin Islam 67 

75 Sulaiman Abdullah Islam 74 

76 Rizwan Islam 74 

77 Muh. Irwansyah Islam 77 

78  Abdul Wahid Islam 73 

79 Muhammad Jefri Islam 71 

80  Maryam  Islam 73 

81 Wahyuni Islam 63 

82 Yurni Islam 63 

83 Aksan Arif Islam 76 

84 M. Jufri Islam 77 

85 Dzakiyah Khairunnisa Islam 75 

86 Abdul Malik Islam 79 

87 Muh. Barsan Islam 74 

88  Khairunnisa  Islam 75 

89 Rehan Syaputra Islam 77 

90 Muhammad Abi Islam 76 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

a. Range/Jangkauan ®, nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr) 

R = Xt – Xr 

 = 79-63 

 = 16 
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b. Banyak kelas interval 

     K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + (3,3) log 90 

   = 1 + (3,3) 1,95 

   = 1 + 6,43 

   = 1 + 6= 7 

c. Panjang kelas interval 

P =
R

K
 

P =
16

7
  = 2,28 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pemahaman moderasi 

beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik, setelah dilakukan 

penyebaran angket kepada beberapa peserta didik dapat dilihat pada tabel 

distribusi berikut:  

Tabel 4.2 Daftar Distribusi Frekuensi Skor responden 

Interva
l 

Frekuen
si 

(fi) 

Frekuens
i 
Komulati

f 
(Fk) 

Nilai 
Tenga

h 
(Xi) 

Fi.Xi (Xi-X)2 Fi(Xi-X)2 Persentas
e % 

65-66 3 3 65.5 196.5 90,25 270,75 3% 
67-69 1 4 68 68 49 42,25 1% 
70-72 9 13 71 639 16 144 10% 
73-75 35 48 74 2590 1 35 39% 
76-77 33 81 76.5 2524.5 2,25 74,25 37% 
78-79 9 90 78.5 706.5 12,25 110,25 10% 

∑ ⬚ 90 - - 
6724.5 

170,25 676,5 100% 

Sumber: Hasil Angket Pemahaman Moderasi Beragama 
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d. Rata-Rata Mean 

X⃐  = 
∑ fixi

∑fi
 

=
6724.5

90
 

= 75 

e. Standar Deviasi 

 

SD= √
∑fi (xi−x)2

N−1
 

= √
676,5

89
 

= √7,59  

= 2,915 

Selanjutnya analisis deskriptif pemahaman moderasi beragama 

terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur disajikan pada table di 

bawah ini: 

Tabel 4 3 Analisis Data Pemahaman Moderarasi Beragama di SMA 
Negeri 7 Luwu Timur 

Statistik Deskriptif Nilai 
Jumlah Sampel 90 
Skor Maksimum 79 
Skor Minimum  63 
Range  16 
Rata-rata 75 
Standar deviasi 2.915 

Variansi 8.499 

Sumber data: Hasil  olahan data Pemahaman Moderasi Beragama  
Di SMA Negeri 7 Luwu Timur 
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Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis desktiptif nilai angket 

pemahaman moderasi beragama terlihat bahwa skor maksimum adalah  79 

dan skor minimum 63 dengan nilai rata-rata 75 dan standar deviasi 2.915 

dengan jumlah sampel 90 orang. pada tabel 4.3 juga diperoleh nilai variansi 

sebesar 8.499. selanjutnya analisis kategorisasi pemahaman moderas 

beragama di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

Kategori Rendah 

  X<M – 1 . SD 

  X <75 – 1 . 2,915 

  X < 75 –2,91 

  X <72,09 

 Kategori Sedang 

  M – 1 . SD ≤ X <M + 1 . SD 

  75– 1.2,915 ≤ X < 75 + 1 . 2,91 

  75– 2,915 ≤ X <75 + 2,915 

  72,09 ≤ X <77,91 

 Kategori Tinggi 

  M + 1 . SD <X 

  75+ 1 . 2,915 <X 

  77,91 <X 
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Tabel 4.4 Kategorisasi  Pemahaman Moderasi Beragama Peserta Didik 
di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase 
1 Rendah X < 72,09 12 13% 
2 Sedang 72,09 ≤  x < 77,91 72 80% 
3 Tinggi X ≥ 77,91 6 7% 

Jumlah 90 100% 
Sumber data: Analisis angket Pemahaman Moderasi Beragama  

Di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Dari tabel di atas dalam Pemahaman Moderasi Beragama Di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur terdapat 12 responden pada kategorisasi rendah dengan 

presentase 13%, 72 responden pada kategori sedang dengan presentase 80% 

dan 6 responden pada kategori tinggi dengan presentase 7%. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut maka pemahaman moderasi beragama terhadap peserta 

didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur berada pada kategori sedang. 

2. Perilaku Toleransi Peserta Didik Di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Indikator toleransi beragama terdiri dari 4 yaitu: (1) Penerimaan/menerima 

dengan persentase 33,60% (2) Penghargaan/menghargai 33,68%, (3) 

Kesabaran/sabar 32,52% dan (4) Kebebasan/bebas 33,42%. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di  SMA Negeri 7 Luwu Timur, peneliti 

mengumpulkan data menggunakan skala likert.  Indikator yang dikembangkan 

dan disusun dalam bentuk angket sebagai instrumen penelitian sehingga 

diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Perilaku Toleransi Peserta Didik di SMA Negeri 7 
Luwu Timur 

No Nama Agama Skor Y 

1 I Komang Purnami Ningsih  Hindu 75 

2 Ida Ayu Ketut Anjali Hindu 73 

3 Ni Kadek Dewi Lestari  Hindu 78 

4 Gusti Ayu Indah Trisnadewi  Hindu 75 

5 Kuisi Datu Kristen 76 
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6 Yelsi Veronika Kristen 78 

7 Nerlianti Makaela Kristen 75 

8 Jelita Junarel Kristen 76 

9 Wila Kristen 77 

10 Anggun Tiranda Kristen 75 

11 Anggun Delarosa Kristen 76 

12 Amelia Kristen 76 

13 Kirana Dwiyanti Mangesa Kristen 76 

14 Gusti Ayu Suartini Kristen 75 

15 I Made Aryase Kristen 76 

16 Ni Gusti Ayu Eka Kristen 76 

17 Ni Kadek Sasih Kristen 72 

18 Ketut Seriasih Kristen 70 

19 Khusnul Khatima Islam 74 

20 Rahmi Auliana  Islam 77 

21 Amelialga Islam 75 

22 Risman Islam 73 

23 Andi Denil Saputra Islam 76 

24 Adhitia Islam 78 

25 Muh. Alfaresa Islam 78 

26 Razya Islam 76 

27 Fathur Rahman Islam 74 

28 Baim Islam 75 

29 Baiq Zalikha Zahra Islam 75 

30 Nurfaidah Islam 78 

31 Farelal Hafids Islam 77 

32 Hidayat Batara Islam 74 

33 Muh. Rifaldy Islam 76 

34 Muh. Alfais Islam 78 

35 Muh. Alif Mubarak Islam 76 

36 Muh. Yusuf Islam 77 

37 Khalishah  Islam 73 

38 Nurul Latifah Islam 72 

39 Hajrah Islam 78 

40 Muh. Imran S Islam 74 

41 Muh. Safwan   Islam 73 

42 Raymon Bongga Islam 74 

43 Alfons delon Islam 71 

44 Martinus Musu' Islam 72 

45 Marsiana Islam 73 

46 Nova Islam 75 
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47 Yohanis Senga' Islam 79 

48 Jono Islam 73 

49 Musnianti Islam 75 

50 Sunarti Islam 77 

51 Muh. Taufik H  Islam 75 

52 Ira Wati Islam 78 

53 Haedir Islam 77 

54 Defrion  Islam 76 

55 Sabaruddin Dg. Malusse' Islam 76 

56 Samsuddin Islam 75 

57 Nurhalimah Islam 76 

58 Abd. Sukur Islam 75 

59 Nurdin Islam 76 

60 Zainiddin Islam 79 

61 Hasti Islam 78 

62 Irmayani Islam 74 

63 Nurdpadilla Islam 76 

64 A. Irwan  Islam 77 

65 Andi Marlina Islam 75 

66 Ratnawati Islam 78 

67 Hasni Islam 78 

68 Wulandari Islam 74 

69 Dewi Kurniawati Islam 78 

70 Rafiq Ahmad Islam 77 

71 Miftahul Jannah Arsyad Islam 74 

72 Akram Rauf Islam 75 

73 Abdul Khalid  Islam 74 

74 Burhanuddin Islam 65 

75 Sulaiman Abdullah Islam 78 

76 Rizwan Islam 79 

77 Muh. Irwansyah Islam 76 

78  Abdul Wahid Islam 76 

79 Muhammad Jefri Islam 76 

80  Maryam  Islam 78 

81 Wahyuni Islam 72 

82 Yurni Islam 68 

83 Aksan Arif Islam 78 

84 M. Jufri Islam 78 

85 Dzakiyah Khairunnisa Islam 78 

86 Abdul Malik Islam 78 

87 Muh. Barsan Islam 78 
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88  Khairunnisa  Islam 78 

89 Rehan Syaputra Islam 79 

90 Muhammad Abi Islam 78 
Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Range/Jangkauan ®, nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr) 

R = Xt – Xr 

 = 79-65 

 = 14 

b. Banyak kelas interval 

     K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + (3,3) log 90 

   = 1 + (3,3) 1,95 

   = 1 + 6,43 

   = 1 +  6= 7 

c. Panjang kelas interval 

P =
R

K
 

P =
14

7
 

=2  

Berdasarkan hasil analisis statistic perilaku toleransi peserta didik di 

SMA Negeri 7 Luwu Timur, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Tabel Distribusi Frekuensi Dan Presentase Perilaku Toleransi 
Pesrta Didik 

Interva
l 

Frekuensi 
(fi) 

Frekuensi 
Komulatif 

(Fk) 

Nilai 
Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi (Xi-X)2 Fi(Xi-X)2 Persenta
se % 

 65-66 2 2 65.5 131 338 220,5 2% 
67-69 0 2 68 68 44 0 0% 
70-72 5 7 71 355 25 125 6% 
73-75 33 40 74 2.442 4 132 37% 
76-77 30 70 76.5 2.295 0,25 7,5 33% 

78-79 20 90 78.5 1.570 6,25 125 22% 
∑ 90 - - 6.861 417,5 610 100% 

 

a. Rata-Rata (Mean) 

X  ⃐  = 
∑ fixi

∑ fi
 

= 
6.861

90
 

= 76,23 

b. Standar Deviasi 

SD = √
∑fi (xi−x)2

N−1
 

= √
610

89
  

= √6,85 

= 2,617 

Dari hasil perilaku toleransi peserta didik tersebut maka tabel analisis 

deskriptif perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 
dengan jumlah sampel 90 responden/peserta didik yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 Analisis Data Perilaku Toleransi Peserta Didik 

Statistik Deskriptif Nilai 
Jumlah Sampel 90 
Skor Maksimum 79 



73 
 

 

Skor Minimum 65 
Range 12 
Rata-rata 76,23 
Standar deviasi 2.617 
Variansi 5.948 
Sumber data: Hasil olah data perilaku toleransi peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur. 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis deskriptif nilai angket 

perilaku toleransi peserta didik terlihat bahwa skor maksimum adalah 79 dan 

skor minimum 65 dengan nilai rata-rata 76 dan standar deviasi  2,617 dengan 

jumlah sampel 90 orang. Pada tabel 4.7 juga diperoleh nilai variansi sebesar 

5.948. Selanjutnya analisis kategorisasi perilaku toleransi peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur.    

Berdasarkan analisis deskriptif, berikut adalah kategori perilaku 

toleransi peserta didik di di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

Kategori Rendah 

  X<M – 1 . SD 

  X <76,23 – 1 . 2,617 

  X <76,23 – 2,617 

  X <73,61 

 Kategori Sedang 

  M – 1 . SD ≤ X <M + 1 . SD 

  76,23– 1.  2,617 ≤ X <76,23 + 1 . 2,617 

  76,23 –  2,617≤ X <76,23 +  2,617 

  73,67≤ X < 78,84 
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 Kategori Tinggi 

  M + 1 . SD <X 

  76,23+ 1 .  2,617<X 

  78,84<X 

 Selanjutnya analisis kategori perilaku toleransi peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur.  disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 Kategorisasi Hasil perilaku Toleransi Peserta Didik 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase 

1 Rendah x <73,61  12 13% 

2 Sedang 76,61≤ x < 78,84 67 75% 

3 Tinggi x ≥ 78,84 11 12% 

Jumlah 90 100% 
Sumber data: Analisis data perilaku toleransi peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur 
 

 Dari tabel di atas dalam kategorisasi perilaku toleransi peserta didik di 

SMA Negeri 7 Luwu Timur terdapat 12 responden pada kategorisasi rendah 

dengan presentase 13%, 67 responden pada kategorisasi sedang dengan 

presentase 75% dan 11 responden pada kategorisasi tinggi dengan presentase 

12%. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka perilaku toleransi terhadap 

peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur berada pada kategori sedang. 

3. Pengaruh Pemahaman Moderasi Beragama terhadap Perilaku 

Peserta Didik Di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabe residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman moderasi beragama (X) dan 

perilaku toleransi (Y) berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji ini, 

digunakan pengujian normalitas. Dihitung menggunakan aplikasi SPSS versi 

29 yang menggunakan taraf signifikansi α = 0.05. 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi dengan normal 

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi dengan 

normal 

Tabel 4.8 Uji Normalitas Teknik Kolmogorov Smirnov 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X tehadap Y 0,159 Normal 

Berdasarkan table 4.9 hasil uji normalitas pemahaman moderasi 

beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di sma negeri 7 luwu 

timur, diketahui Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,159 dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari a (0,159 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di 

SMA Negeri 7 Luwu Timur berdistribusi dengan normal.  

b. Uji Linearitas  

Uji kedua adalah uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variable yaitu pemahaman moderasi beragama (X) terhadap 

perilaku toleransi (Y) mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau 

tidak. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 29. Hasil analisis dapat dilihat pada table berikut ini: 
 



76 
 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan 

X-Y 1,559 0,135 Linear 

Berdasarkan hasil uji linearitas di atas, diketahui nilai sig. Deviation 

from Linearity sebesar 0,135 oleh karena itu nilai sig. 0,135 > 0,05 maka 

disimpulkan bahwa pemahaman moderasi beragama terhadap peserta didik 

di SMA Negeri 7 Luwu Timur berupa garis linear. 

c. Uji Hipotesis  

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistic, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, 

pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 

sederhana dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel 

pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik. 

Adapun table hasil uji regresi linear sederhana yaitu: 

Tabel 4 10 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel Unstandardized 
Ciefficients 

T Keterangan 

Constant (a) 32,226  
6.717 

 
Berpengaruh Pemahaman 

Moderasi 
Beragama 

 
0,580 

a. Dependent Variable: Perilaku Toleransi(Y) 

Dari table di atas, pada table koefisien pada kolom constand a adalah 

32,266 dan pada kolom b 0,580 sehingga persamaan regresinya adalah Y = a + 

bx atau 32,266 + 0,580X. Dari hasil analisis didapat taraf nyata (a) dan nilai 

table sebesar a = 5% = 0,05. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 6,717 

sedangkan ttabel = 1,66 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (6,717 > 

1,66). Dengan demikian pemahaman moderasi berpengaruh positif terhadap 
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pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di 

SMA negeri 7 Luwu timur. 

Tabel 4 11 Hasil Uji Signifikansi Persamaan Regresi (X-Y) 

Model F Sig. Keterangan 

Regresi 81,552 0,001b Signifikan 

a. Dependent Variable: (Y) Perilaku Toleransi 
b. Predictors: (Constant), (X) Pemahaman Moderasi Beragama 

 Dari output SPSS di atas, diperoleh data baris regression yaitu Fhitung 

(b/a) = 81,552 dan P-value/Sig. = 0,001 < 0,05 atau H0 ditolak dan Ha diterima 

atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan 

demikian, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel x, 

dengan kata lain ada pengaruh pemahaman moderasi beragama (x) terhadap 

perilaku toleransi (y) di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

d. Uji Korelasi 

Tabel 4 12 Model Summary (X-Y) 

Variabel R R Square Keterangan 

X-Y 0,694 0,481 Ada pengaruh 48,1% 

a. Predictors (constant), Pemahaman Moderasi Beragama 

Dari output SPSS di atas, menjelaskan besarnya nilai 

koefisien/hubungan R yaitu sebesar 0,694. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,481. Untuk mengetahui besarnya 

nilai korelasi dan besarnya presentase pengaruh pemahaman moderasi 

beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu 

Timur adalah sebesar 48,1% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya 

sebesar 51,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel.  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan, akan dikemukakan 

penelitian yang didapatkan. Pengaruh pemahaman moderasi beragama 

terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur dikatakan baik. Hal ini 

dapat dilihat pada analisis deskriptif berikut: 

1. Pemahaman Moderasi Beragama Terhadap Peserta Didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur 

 Moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al wasathiyah 

dimana kata al-Wasath bermakna terbaik dan paling sempurna. Sementara 

dalam bahasa latin kata moderasi berasal dari moderation yang artinya 

kesedangan (tidak kurang dan tidak lebih). Moderasi beragama ini 

merupakan istilah yang dikemukakan oleh Kementrian Agama RI moderasi 

beragama adalah cara pandang, sikap, dan prilaku selalu mengambil posisi di 

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

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran 

agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari prilaku ekstrem atau 

berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap 

moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan 

multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman 

dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. 

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam 

dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan keseimbangan.1 

Moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab adalah moderasi 

(wasthiyyah) bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap 

 
1Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. 

h. 17. 
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sesuatu bagaikan sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis. 

Moderasi beragama bukan sekedar urusan atau orang perorang, melainkan 

juga urusan setiap kelompok, masyarakat, dan negara.2 

Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sikap saling 

menghormati, menghargai perbedaan dalam beragama, dan juga perbedaan 

ras, suku, budaya, serta adat istiadat agar dapat menjaga kesatuan antar umat 

beragama. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

pemahaman moderasi beragama peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

dengan jumlah responden 90 orang yang menggunakan instrumen skala 

pemahaman moderasi beragama yang terdiri dari 20 pertanyaan maka 

diperoleh nilai maksimum dan minimum dari analisis deskripsi yaitu 79  dan 

65. 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari variabel pemahaman 

moderasi beragama dapat dikatakan bahwa pada indikator toleransi lebih 

tinggi dari indikator yang lain dengan persentase 33,53%, dimana peneliti 

menemukan beberapa peserta didik yang saling menghormati, menghargai 

antar agama. Kedua yaitu anti kekerasan berada pada persentase 33,31%, 

dimana peneliti menemukan peserta didik yang mendukung perdamain tanpa 

melakukan perkelahian atau tindak kekerasam. ketiga yaitu penerimaaan 

terhadap tradisi dengan persentase 32,17%. Keempat yaitu komitmen 

kebangsaan dengan persentase ,33,16%, disini peneliti menemukan peserta 

didik yang saling menghormati antarumat beragama dan dan cinta tanah air 

dengan rajin belajar untuyk diabadikan. 

 
2Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama.h. 11 
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Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 12 responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 13%, 72 responden berada pada 

kategori sedang dengan persentase 80% dan 6 responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 7%. Jadi pemahaman moderasi beragama 

terdahap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur terletak pada kategori 

sedang dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 75.  

2. Perilaku Toleransi Peserta Didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Perilaku toleransi merupakan suatu sikap dan penilaian positif untuk 

menerima orang lain tanpa prasangka sekaligu tanpa pertimbangan orang lain 

itu berasal dari agama mana ras, suku dan budaya.3 Toleransi diartikan sebagai 

pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga 

masyarakat untuk menjalankan keyakinannya ataupun menentukan nasibnya 

masing-masing, dan untuk mengatur hidupnya. Selama dalam menjalankan 

dan mengaktualisasikan sikapnya tersebut tidak melanggar dan tidak 

bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya perdamaian dalam 

masyarakat.4 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penelitian 

terhadap perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur dengan 

jumlah responden 90 orang yang menggunakan skor hasil ulangan harian 

skala hasil belajar, maka diperoleh niai maksimum dan minimum dari analisis 

desktiptif yaitu 79 dan 65.  

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari variabel perilaku 

toleransi dapat dikatakan bahwa pada indikator penghargaan/menghargai 

lebih tinggi dari indikator yang lain dengan persentase 33,68%,  dimana peneliti 

 
3Latuconsina, “Pengaruh Skema Religius dan Empati terhadap Perilaku Toleransi 

Masyarakat Ambon Di Maluku.” 

4Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antara Agama, H. 14. 
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menemukan beberapa peserta didik yang saling menghormati, menghargai 

antar umat agama dimana peserta didik menghargai ketika ada peserta didik 

yang ingin memeberikan pendapatnya meskipun mereka berbeda agama. 

Kedua yaitu penerimaan/menerima peneliti menemukan beberapa peserta 

didik yang dengan persentase 33,60%, dimana peneliti menemukan beberapa 

peserta didik yang menerima dengan senang hati teman yang berbeda agama 

dan menerima bantuan bantuan yang diberikan oleh agama lain tanpa 

membeda-bedakan. ketiga yaitu Kesabaran/sabar dengan persentase 32,52%, 

dimana peneliti menemukan peserta didikan yang mamapu menahan hal-hal 

yang tidak disukai dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik 

terhadap teman yang berbeda agama. Keempat yaitu Kebebasan/bebas 

denagn persentase 33,42%. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 12 responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 13%, 64 responden berada pada 

kategori sedang dengan persentase 75% dan 11 responden pada kategori 

tinggi dengan persentase 12%. Jadi perilaku toleransi peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

(mean) 76 

Pada hasil analisis hasil belajar peserta didik yang diambil pada ranah 

kognitif dapat dilihat dari hasil ulangan harian peserta didik yang telah dicapai, 

sesuai dengan apa yang diingikan. 

3. Pengaruh Pemahaman Moderasi Beragama Terhadap Peserta 

Didik DI SMA Negeri 7Luwu Timur 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman 

moderasi beragama terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 
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Berdasarkan dari hasil analisis statistik inferensial pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil 

perhitungan thitung didapatkan hasilnya lebih besar daripada nilai (t) yang 

diperoleh dari ttabel hasil distribusi. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata 

(α) dan nilai tabel sebesar 5% di mana diperoleh hasil analisis thitung = 6,717 

sedangkan nilai ttabel  = 1,66 untuk 90 sampel yang dapat diartikan bahwa 

thitung > ttabel yaitu  6,717 > 1,66. Maka dapat dilihat bahwa hasil penelitian 

yang dilakukan ini ternyata pemahaman moderasi beragama berpengaruh 

positif terhadap perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur. 

Selanjutnya keputusan pengujian ini adalah menerima hipotesis yang 

diajukan yaitu ada pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap 

perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur. Adanya 

pengaruh disebabkam karena adanya sikap saling  menerima, menghargai 

anatar umat beragama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai 

beriku: 

1. Pemahaman moderasi beragama terhadap peserta didik di SMA Negeri 

7Luwu Timur, berdasarkan hasil penelitian dengan 90 orang sebagai 

sampel, 12 responden  pada kategori rendah dengan persentase 13%, 

72 responden berada pada kategori sedang dengan persentase 80% 

dan 6 responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 7%. 

Jadi, Pemahaman moderasi beragama terhadap peserta didik di SMA 

Negeri 7 Luwu Timur terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-

rata sebesar 75. 

2. Perilaku toleransi terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur, 

berdasarkan hasil penelitian dengan 90 orang sebagai sampel, 12 

responden pada kategorisasi rendah dengan persentase 13%, 64 

responden berada pada kategori sedang dengan persentase 74% dan 

11 responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 12%. Jadi, 

perilaku toleransi peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur terletak 

pada kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 76. 

3. Terdapat pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap peserta 

didik di sma negeri 7 Luwu timur, Untuk mengetahui besarnya nilai 

korelasi dan besarnya presentase pengaruh pemahaman moderasi 

beragama terhadap peserta didik di SMA Negeri 7 Luwu Timur adalah 

sebesar 48,1% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya sebesar 

51,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel.  
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B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dari 

itu di sini penulis akan mengemukakan implikasi dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pendidik diharapkan lebih  memahami pentingnya pengaruh 

pemahaman moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta 

didik  guna menghindari terjadinya konflik anatr umat beragama.  

2. Bagi peserta didik diharapkan dapat mengentrol dan menjadikan 

masukan yang positif dalam pemahaman moderasi beragama.  

3. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan bisa menjadi bahan referensi 

dalam melakukan penelitian terkait dengan pengaruh pemahaman 

moderasi beragama terhadap perilaku toleransi peserta didik. 

 

 

  



85 
 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Al- Qur’an Al- Karim 

Afifuddin Muhajir. Membangun Nalar Islam Moderat : Kajian Metodologis, Tanwirul Afkar, 
Situbondo, 2018. 

Akhmadi. “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in 
Indonesia’s Diversity,”  

“Al Maraghi Tafsir, (Juz VII). 

Anas Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. 

Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. 

———. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1989. 

Ash-Shallabi, Ali Muammad. Wasathiyah dalam Al-Qur’an Nilai-Nilai Moderasi Islam 
Dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020. 

Assyaukanie, Luthfi. Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia. 
jakarta: Freedom Institut, 2011. 

Azwar, Saifuddin. Penyusunan Skala PsikologiPustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. 

Chaider S. Bamualim, dkk. Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi Identitas, 
dan Tantangan Radikalisme. Tangerang Selatan: Center for The Study of Religion and 
Culture, 2018. 

Darmadi. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Darmiatun, Daryanto and. , Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: 
Gava Media, n.d. 

“Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman 
Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam,. 

Farhani.Majalah Sejahtera Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa 
Tengah (Semarang, 2019). 

Gunawan, Hendri. “Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis 
Madjid, Surakarta: Universitas Muhamad1iyyah Surakarta, 2015. 

Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok MateriStatistik. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

Hasan, Mustaqim. “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa.” Jurnal 
Mubtadiin vol 7. no.2 2021. 

Hayati, Novia Elok Rahma. “Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama dalam 
Meningkatkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Universitas Malang ”, 
Tesis Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. 

Hermawan M.A “Nilai Moderasi dan Internalisasinya di sekolah". Jurnal Insania 25, no. 1 
2020. 

Husein Umar. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali press, 
2008. 

I Made Soni Gunawan, dkk. “Pengaruh Konseling Kelompok Values Clarification Terhadap 
Peningkatan Sikap Toleransi Beragama.” Jurnal Ilmiah Mandala Education vol. 7, no. 
6 2021. 

Imam Mustofa Anis Masykhur, dkk. Gerak Langkah Pendidikan Islam untuk Moderasi 
Beragama. tanggerang: IMCC, 2019. 

Kementerian PPN/Bappenas, Bonus Demografi 2030-2040. Strategi Indonesia Terkait 
Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Jakarta: Siaran Pers OECD, 2017. 



86 
 

 

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: All Cardoba, 2020. 

Khadijah Muda, Siti Nor Azhani mohd Tohar. “Defenisi, Konsep dan Teori Toleransi 
Beragama.” Jurnal Sains Insani 5, no. 1 (2020). 

Khaira, Suci. “Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajȋ z Karya 
Ibnu ‘Athiyyah)”, Skripsi, Jakarta.” Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An, 
2020. 

Khisbiyah. Menepis Prasangka, Memupuk Toleransi untuk Multikulturalisme: Dukungan 
Dari Psikologi Sosial. Surakarta: PSB-PS UMS, 2007. 

Latuconsina, Adam. “Pengaruh Skema Religius dan Empati Terhadap Perilaku Toleransi 
Masyarakat Ambon di Maluku.” Dialog 46, no. no.16 (2023). 

M. Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial. Jakarta: Bumi Aksara, 
2008. 

M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: 
Lentera Hati, 2002. 

Muhimatun. “Konsep Moderasi Beragama dalam Al Qur’an dan Relevansi Dengan 
Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab), 
Skripsi ( Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.” universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 2020. 

Mujizatullah. “Pendidikan Moderasi Beragama Peserta didik Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Isimu Kabupaten Gorontalo.” Jurnal Educandum vol. 6, no. 1. (2020. 

Munadlir, Agus. “Strategi Sekolah dalam Pendidikan Multikultural.” JPSD: Jurnal 
Pendidikan Sekolah Dasar 2, no. 2 (2016). 

Munawar, Said Agil Husin Al. Fikih Hubungan Antara Agama. Jakarta: PT Ciputat Press, 
2005. 

Mussafa, Rizal Ahyar. “Konsep Nilai-Nilai Moderisasi Dalam Al-Qur’an dan 
Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam”, Skripsi (Semarang:” Fak. 
Tarbiyyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Walisongo, 2018. 

Putra, Media Eka. “Moderasi Beragama Sebagai Mekanisme" Lentera 4, No. 2. 2020. 

Rahman, Alip. “Nilai Pancasila Kondisi Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Global,” 
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,vol. 3. no.1 (2018). 

Rangkuti, Afifah. “Konsep Keadilan dalam Perpektif Islam" Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 
1 (2017). 

Retiawan, Asi. "Nilai Nilai Moderasi Islam Pada Buku Ajar Fiqih Kelas XII Madrasah 
Aliyah" Tesis (Program Studi PAI UIN Raden Intan Lampung,” 2021. 

RI, Kementerian Agama. Moderasi Beragama Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI, 2019. 

RI, Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: All Cordoba, 2020). 

———. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: All Cardoba, 2020. 

Ridwan. Dasar-Dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010. 

Ruslan. Masyarakat Dialog Antar Agama: Studi Atas Pemikiran Muhammad Arkoun. 
Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000. 

Saifuddin, Lukman Hakim. Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. 

———. Moderasi Beragama. Edited by Kementrian Agama RI. Jakarta, 2019. 

Sarman, Mukhtar. Meretas Radikalisme Menuju Masyarakat Inklusif. Yogyakarta: LKiS, 
2018. 

Setiyadi, Alif Cahya. “‘Pendidikan Islam dalam Lingkaran Globalisasi,.’” Jurnal At-Ta’dib v 



87 
 

 

vol 7, no. 2 (2012). 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran. IV. Jakarta: 
Lentera Hati, 2005. 

———. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 
2002) h. 347. Jakarta: lentera hati, 2002. 

Shihab, M.Quraish. Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama. 
Tanggerang: Lentera Hati, 2019. 

Sidrawati. “Bagaimana Kreativitas Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 1 Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu 
Timur”, Skripsi (Palopo.” STAIN Palopo, 2014. 

Silfia, Hanani. “Hanani Silfia, ‘Studi Negoisasi Cultural Yang Mendamaikan Antar Etnik 
Dan Agama Di Kota Tanjung,’ Jurnal Episteme Vol. 12, No. 1 (2017), h. 201-230.” 
Jurnal Episteme, 2017. 

Sitti Mania. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial. Makassar: Alauddin University 
Press, 2013. 

Sudjana, Nana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. XIII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2014. 

———. Statistika Pendidikan (Cet. I; Ba. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996. 

Sugiyono. , Memahami Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2015. 

———. Metode Penelitian Guruan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D), n.d. 

———. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2017. 

———. Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015. 

———. Statistic Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2006. 

———. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D (Cet. XIX;: Bandung: Alfabeta, 2011. 

Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

———. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1989. 

Sujarweni, V. Wiratna. Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014). 

Sukri, Masita. “Konflik Sosial Antar Penduduk Lokal dengan Pendatang di Desa Bonepute 
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi (Makassar: Universitas 
Muhammadiyah Makassar, 2015 

Sumardiana, Benny. “Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim 
Kanan Yang Memicu Terorisme Oleh POLRI Dan BNPT RI h. 120.” Seminar Nasional 
Hukum Universitas Negeri Semarang vol.3, no. no1. (2017). 

Suryadi. Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan 
Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. 

Susanti. “Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural.” Jurnal Pemikiran 
Keislaman Dan Kemanusiaan 6, no. 2 (2022). 

Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. 

Syarifuddin Siregar. Statistik Terapan Untuk Penelitian. Jakarta: Grasindo, 2005. 

Tapingku, Joni. “OPINI: Moderasi Beragama Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa. 

Umar, Nasaruddin. Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia. 
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019. 



88 
 

 

Yunus, Muhammad. “Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. 
Sidrap)." Al-Ishlah xv, no. no 2 (2017) 

Zulfa, Siti Eva. Moderasi Islam dalam Prespektif Nusantara (Studi Komparatif dalam Tafsir 
Raudhlatul Irfan, Tafsir Al-Ibriz, dan Tafsir Al-Azhar) (Jakarta: IIQ Jakarta. Jakarta: IIQ 
Jakarta, 2019). 

 

  



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
  



97 
 

 

5. Pengesahan Proposal 

 

 

  



100 
 

 

9. Persetujuan Ujian Skripsi 

  



104 
 

 

 

 

13. Dokumentasi  

Menjelaskan isi angket kepada masyarakat agama Khatolik 

 
 

Peserta didik  agama Kristen mengisi angket 
 

  



105 
 

 

Menjelaskan isi angket kepada peserta didik agama Hindu 

 

Peserta Didik Agama Hindu Mengisi Angket   

 

  



106 
 

 

Peserta Didik Agama Islam Mengisi Angket 

 

 

 

  



108 
 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 
Penulis bernama Hasrianti, lahir di Tarian pada tanggal 19 

Juni 2001, penulis lahir dari pasangan suami istri ayah yang 

bernama Abd. Aziz dan seorang ibu bernama Hanisa merupakan 

anak ke 3 dari 6 bersaudara. Penulis memulai Pendidikan formal di 

SDN 150 Baibo dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, 

penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 8 Satap Alla dan 

lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MA 

Muhammadiyah Kalosi dan lulus pada tahun 2020.  Pada tahun 2020 penulis kembali 

melanjutkan Pendidikan ditingkat yang lebih tinggi melalui jalur SPAN- PTKIN dan 

diterima pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar sampai saat biografi ini. 

Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis 

telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan 

penulisan tugas akhir skripsi ini mampu untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia 

pendidikan. 


