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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

ha 

 

h 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

zai 

 

Z 

 

Zet 

 س 

 

sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 

syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

sad 

 

S 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

dad 

 

D 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

ta 

 

t 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

za 

 

z 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

 

fa 

 

F 

 

Ef 

 ق 

 

qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل 

 

lam 

 

L 

 

El 

 م 

 

mim 

 

M 

 

Em 

 ن 

 

nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

 

Apostrof 

 ى 

 

ya 

 

Yang 

 

Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Lain Nama 

 Fathah a A اَ 

 Kasrah i I اَ 

 Dammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

ـيْـفَ   kaifa  : ك 

ـوْلَ   haula  : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ىََ|َ...ََ َاَ...ََ   fathah dan alif 

atau ya’ 

A a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya’ I i  dan garis di  ـــــى

atas 

 dammah dan  ـــو

wau 

U u  dan garis di 

atas 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah  dan ya’ 

 

ai a dan i َْى  ـ 
fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

وَْ  ـ 
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Contoh: 

 mata : م ـاتَ 

 rama : ر م ـى

 qila : ق ـيْـلَ 

 yamutu : ي ـم ـوْتَ 

4. Ta’ marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الأ طْف الَ َََ ر وْض ـة  : raudah al-atfal 

ــل ةَََ ا لـْم ـد يـْن ـة ََ ا لـْف ـاض   : al-madinah al-fadilah 

ــة ـكْـم  ََ ا لـحْ   : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf ,(  ــّ  

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : ر ب ـّـناَ 
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 najjaina : ن ـجّ ـيْــناَ 

ََ ا لــْح ـقَّ  : al-haqq 

 nu“ima : ن ـع ـّـمَ 

 aduwwun‘ : ع ـد وَ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ـل ـىَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ـر ب ــىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ـمْـسَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّ

ََ ا لزَّلــْز ل ــة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ََ ا لــْف ـلْس ـف ة  : al-falsafah 

 al-biladu : ا لــْب ـــلا دَ 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

 ta’muruna : ت ـأْم ـر وْنَ 

 ‘al-nau : ا لــنَّـوْعَ 

ـيْءَ   syai’un : ش 

 umirtu : أ م ـرْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (اَلل) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 
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اللَ َد يـنَْ   dinullah   َلل    billah بِ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ََْه ـمَْ اللَ َر حـــْم ةَ َف      hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 

A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz\ min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai 

nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muh}ammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 



 
 

xiv 
 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhana wata’ala  

saw. = sallallahu a’laihi wa sallam 

QS = Qur’an Surah 

HR = Hadis Riwayat 

Kab. =  Kabupaten 
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ABSTRAK 

Nama : Nurlacksmi Septiana Askar 

Nim : 30100120017 

Judul : Persepsi Masyarakat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tentang  

  Moderasi Beragama (Sebuah Tinjauan Fenomenologi) 
 

 

Penelitian  ini berfokus pada analisis persepsi masyarakat di Kecamatan Kelara, 
Kabupaten Jeneponto, terkait dengan moderasi beragama, dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi sebagai kerangka metodologis. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga sub-

pembahasan, yaitu: 1) Esensi moderasi beragama di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto; 2) 
Cara implemntasi moderasi beragama di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto; dan 3) Hasil 

implementasi moderasi beragama di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi dan teologis. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi dan 

wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan 

dengan menerapkan metode analisis fenomenologi eidetic dan transendental, dengan mereduksi 

data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, metode observasi 

digunakan untuk mengamati perilaku kerukunan antar/umat beragama, sementara wawancara 

bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat mengenai keragaman umat beragama dan 

moderasi kehidupan beragama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi moderasi beragama di Kecamatan Kelara 

mencakup beberapa aspek. Pertama, masyarakat memiliki penghargaan yang tinggi terhadap 

perbedaan paham, perilaku dan hak menunaikan ajaran agama yang dipahami. Masyarakat Kec. 

Kelara menghormati dan mengakui hak setiap individu untuk menjalankan agama sesuai dengan 

pemahamannya. Kedua, moderasi beragama diwujudkan dalam sikap toleransi dan saling 

menghormati.  

Implementasi Moderasi beragama di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto meliputi, 

Kajian rutin, Masyarakat Kecamatan Kelara aktif dalam mengadakan kajian rutin Bulanan terkait 

tentang Moderasi beragama untuk memperluas wawasan atau pengetahuan tentang keagamaan. 

Meningkatkan pemahaman keagamaan, masyarakat kecamatan kelara akan lebih menghormati 

perbedaan paham, perilaku, dan hak untuk menunaikan ajaran Agama yang dipahami. dan 

mengadakan kegiatan bersama. Dengan demikian, masyarakat kecamatan Kelara dapat hidup 

dalam damai, rukun, harmoni, saling menghormati, dan memperkuat toleransi antarumat 

beragama, dan mengadakan kegiatan bersama yang memperkuat hubungan harmonis antar 

sesama.  

Hasil implementasi moderasi beragama di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu 

terciptanya kerukunan, membangun kerukanan merupakan landasan yang penting dalam 

moderasi beragama sehingga tercipta lingkup yang aman, damai dan sejahtera. Penghargaan 

terhadap budaya salah satu hasil implemntasi moderasi beragama agar masyarakat menghargai 

perbedaan budaya dan adat istiadat yang dimiliki. Dan terwujudnya kedamaian sehingga tercipta 

kerukunan, keharmonisan dalam umat beragama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan multikultural, 

Indonesia mempunyai perbedaan dalam hal agama, adat istiadat, kebangsaan, ras, dan 

juga warna kulit. Konsep "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti perbedaan yang beragam 

tetap menjadi satu. Sebagai warga negara, tanggung jawab kita adalah untuk 

memelihara persatuan Indonesia.  

Hal ini disebabkan karena kita memiliki keyakinan bahwa keragaman adalah 

bagian alami dari ciptaan Tuhan, bahkan sudah menjadi ketentuan-Nya, sehingga tidak 

dapat ditawar-tawar.1 Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melestarikan perbedaan 

tersebut. Keberagaman ini merupakan nilai positif bagi bangsa Indonesia jika kita 

dapat menjaganya dengan baik. Namun, sebaliknya, jika keragaman ini tidak dijaga 

dengan baik, itu dapat menjadi penghalang atau tameng yang memicu perpecahan 

dalam masyarakat karena isu-isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar 

golongan (SARA).2 

Ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, sangat menekankan pentingnya 

kehidupan yang harmonis antara berbagai agama. Indonesia bahkan dianggap sebagai 

contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keragaman budaya dan agama 

dengan sukses, serta berhasil menemukan cara yang harmonis dalam 

 
1Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 2. 
2Rahmah Muharromah Yasin-Publik’.” Resepsi Masyarakat Terhadap Konsep Moderasi 

Beragama Perspektif Al-Qur’an Studi Living Qur’an Di Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Maluku” 

Tesis (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (Iiq), 2022) h. 1 
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mengintegrasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keanekaragaman yang ada di Indonesia telah menjadikannya negara yang bersatu dan 

kompak sebagai bangsa yang besar.3 

Keragaman ini adalah hasil dari interaksi antara individu dan kelompok yang 

berbeda, yang menghasilkan perilaku dan gaya hidup yang beragam. Interaksi antara 

berbagai elemen keragaman ini terjadi dalam masyarakat.4 Keanekaragaman 

kehidupan adalah suatu realitas yang tidak dapat dihindari, dan keberagaman ini 

memiliki potensi dan kekayaan dalam warna kehidupan serta keunikan di dalamnya. 

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan sikap toleransi yang 

mengarah pada sikap moderat dalam beragama, yang bertujuan untuk menciptakan 

harmoni dalam masyarakat. Pendekatan moderat dalam beragama ini dapat 

memberikan warna tambahan pada keragaman kehidupan. Moderasi beragama 

mengacu pada "cara hidup yang saling menghormati, menjaga keharmonisan, dan 

memiliki toleransi tanpa menimbulkan konflik akibat perbedaan yang ada."5 

Keragaman adalah anugerah dari Tuhan yang tidak dapat ditawar atau 

dinegosiasikan, melainkan harus diterima sebagai takdir-Nya. Oleh karena itu, setiap 

individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sikap saling 

menghargai dan menghormati, serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan 

persaudaraan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang 

 
3Habibur Rohman NS, "Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt 

Ma’Had Al-Jami’Ah Uin Raden Intan Lampung", Skripsi, (Lampung: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 13 
4Suci Khaira, "Moderasi Beragama" (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajȋz Karya 

Ibnu ‘Athiyyah), Skripsi  (Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta , 

2020), h. 12. 
5Imran Muhammad “Fenomenologis Moderasi Beragama Pada Madrasah Di Aceh”. Vol.12 

no 4 (Oktober-Desember, 2022) h. 981-982. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.pfp/ mudarrisuna/article/ 

download/17289/pdf. (Diakses 15 Mei 2023) 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.pfp/%20mudarrisuna/article/
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membahas tentang pentingnya moderasi, salah satunya terdapat dalam Q.S Al-Hujurat 

/49:13. 

يَ ُّهَا لَُ ش ع وْبًُ وَجَعَلْنٓك مُْ وَّا نْ ثٓى ذكََرُ  مِ نُْ خَلَقْنٓك مُْ اِنَُّّ النَّاسُ  يٰآ عِنْدَُ اكَْرَمَك مُْ اِنَُّ ُۚلتَِ عَارَف  وْا وَّقَ بَاۤىِٕ  

خَبِيُْ  عَلِيْمُ  اللٓ َُ اِنَُُّۗاتَْ قٓىك مُْ اللٓ ُِ  

Terjemahnya:  
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”.6  
 

Ayat tersebut menegaskan bahwa pentingnya saling mengenal dan berinteraksi 

dengan sesama manusia, terlepas perbedaan suku, bangsa, atau agama. Orang paling 

mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan berdasarkan agama 

mereka.  

Seharusnya, perbedaan dan keberagaman seharusnya menjadi alat untuk 

memajukan suatu bangsa. Namun, sayangnya, fenomena yang terjadi justru 

menunjukkan kurangnya pemahaman esensi di balik perbedaan dan keberagaman 

tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa individu merasa terpinggirkan atau sebagai 

kaum minoritas, padahal mereka sebenarnya berasal dari kelompok mayoritas yang 

merasa tidak diperlakukan dengan adil.7 

Keragaman yang ada di Indonesia sering kali memicu konflik yang beragam 

dalam masyarakat. Konflik tersebut mencakup kekerasan antar kelompok di berbagai 

 
6Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18. 

(Diakses pada 8 Juli 2013)  
7Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith  “Persepsi Mahasiswa Fkik Uin 

Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme”, ‘Vox Populi’, 4.36 (2021), 

h. 119-130. (Diakses 18 Mei 2023) 
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daerah, penyebaran radikalisme yang sulit dikendalikan, serta tindakan terorisme yang 

didasarkan pada paham dan ideologi agama.8  

Dalam agama Islam, Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama ajaran. 

Terdapat berbagai fenomena yang menunjukkan variasi dalam wajah Islam, di mana 

setiap kelompok memiliki ciri khasnya sendiri dan mengamalkan Islam dengan cara 

yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, tujuan mereka semua adalah beribadah 

kepada Allah swt. Umat Islam dikenal memiliki empat mazhab utama, yaitu Hanafi, 

Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun memiliki perbedaan mazhab, Islam tetap 

terjaga keutuhannya karena adanya saling penghargaan dan menghormati pilihan 

seseorang dalam memilih mazhabnya. Saling menghargai dan menghormati 

merupakan salah satu sikap Islam moderat. Keberagaman ini menjadi rahmat dan 

dasar agama ketika mereka saling merangkul dan mentoleransi perbedaan..9 

Menurut Zachary Abuza, Islam di Indonesia dapat digambarkan sebagai Islam 

yang toleran dan modern. Menghadapi hal ini, masyarakat perlu didorong untuk 

mempertahankan dan mengembangkan sikap tersebut agar tidak hilang di tengah-

tengah masyarakat. Sikap ini membantu menciptakan masyarakat yang harmonis yang 

menghormati perbedaan dan saling menciptakan rasa kasih sayang satu sama lain. 

Sikap ini juga mempersiapkan kita untuk melindungi dan membantu sesama tanpa 

perlu membagi-bagi. Dengan pendekatan moderasi dalam beragama, kita dapat belajar 

untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang hanya menghasilkan dampak 

 
8Ema Rizky Ananda, Nessy Apriliani, and Prasty Ulfa Yolanda, "Analisis Perspektif 

Masyarakat Terhadap Moderasi Beragama Di Desa Tebing Tinggi Pangkatan" Vol. 5 no. 2 (Desember 

2021) h. 220-221 http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/issue/archive. (Diakses 11 Mei 2023) 
9Ema Rizky Ananda, Nessy Apriliani, and Prasty Ulfa Yolanda, “Analisis Perspektif 

Masyarakat Terhadap Moderasi Beragama Di Desa Tebing Tinggi Pangkatan” Vol. 5 No. 20 

(Desember 20201) h. 221 http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/issue/archive. (Diakses 11 Mei 

2023) 
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negatif dalam hidup kita. Kita harus berhati-hati agar tidak terombang-ambing oleh 

setiap perkataan manusia yang mungkin memiliki tipu daya. Hal ini akan mencegah 

kita terjerumus ke dalam fanatisme yang tidak sehat. Penting bagi kita untuk secara 

kritis memahami dan menyelidiki berita atau perkataan seseorang agar kita tidak 

membuat keputusan yang salah.10  

Moderasi beragama adalah pendekatan tengah yang ditempuh dalam 

menghadapi keragaman agama di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan budaya 

Nusantara yang mengakui dan memadukan agama dengan kearifan lokal (local 

wisdom). Moderasi beragama tidak bertujuan untuk mempertentangkan, namun 

mencari jalan penyelesaian dengan sikap toleransi. Penting untuk memahami dan 

mengembangkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat, tanpa 

memandang suku, budaya, bahasa, pilihan politik, dan agama mereka. Masyarakat 

perlu belajar bagaimana mengatasi perbedaan dengan cara yang baik dan konstruktif.11  

Moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi terhadap perbedaan 

keyakinan. Ini melibatkan sikap terbuka dan penghargaan terhadap pluralitas agama, 

serta menghindari sikap merendahkan, mendiskreditkan, atau memaksakan keyakinan 

pada orang lain. Moderasi beragama mendorong dialog konstruktif antara penganut 

agama yang berbeda. Ini melibatkan diskusi terbuka, saling mendengarkan, dan 

menghargai pandangan orang lain tanpa memaksakan pemahaman atau konversi 

agama. Moderasi beragama bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan 

mengatasi stereotip negatif yang sering muncul antara kelompok agama. Ini dilakukan 

 
10A. Jauhar Fuad, Gerakan Kultural dan Pemberdayaan: Sebuah Imun terhadap Radikalisasi di 

Sanggar Sekar Jagad Sukoharjo (IAI-Tribakti Kediri), h. 5 
11Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia" Religious Moderation 

in Indonesia ’ S Diversity’, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No.2 (2019): h. 45–55. (Diakses 25 Mei 

2023) 
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melalui pendidikan, pertukaran budaya, dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan 

sosial. Salah satu tujuan utama moderasi beragama adalah melawan ekstremisme 

agama. Ini termasuk penolakan terhadap sikap intoleransi, kekerasan berbasis agama, 

dan penyebaran pesan kebencian. Moderasi beragama memperjuangkan kesetaraan 

dan keadilan bagi semua orang tanpa memandang agama atau keyakinan. Hal ini 

sering melibatkan dukungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan minoritas 

agama, dan penghapusan diskriminasi berbasis agama. Moderasi beragama berusaha 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai universal yang diakui 

oleh masyarakat secara luas, seperti perdamaian, kasih sayang, penghormatan 

terhadap martabat manusia, dan kerjasama antarumat beragama. Dalam dunia yang 

semakin terhubung, moderasi beragama menjadi semakin relevan dalam menangani 

tantangan multikulturalisme dan menjaga keharmonisan antara kelompok agama yang 

berbeda. 

Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan sikap dan 

pemahaman tentang moderasi beragama. Di jeneponto merupakan wilayah bagian dari 

Indonesia. Jeneponto mayoritas penduduknya beragama islam, di sana saya tidak 

menemukan sikap moderat terhadap agama lain. Buktinya di daerah ini tidak 

diperkenankan agama lain. Di jeneponto sepertinya tidak ada toleransi karena hanya 

satu agama yaitu agama islam buktinya tidak ada rumah ibadah selain dari rumah 

ibadah agama islam. Dalam hal ini baik, tapi hanya bagimana sikap, pemahaman 

tentang moderasi beragama perlu diphamkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, 

penting untuk mengukur persepsi masyarakat tentang konsep ini, Salah satu contoh 

latar belakang ketidakpahaman masyarakat tentang moderasi beragama adalah masih 

adanya pandangan yang menyatakan bahwa moderasi beragama sebagai bentuk 



7 
 

 
 

kompromi atau pengurangan dalam penyelenggaraan ritual keagamaan, sehingga 

pemahaman moderasi beragama menjadi kurang akurat. Selain itu, kurangnya edukasi 

atau informasi yang memadai tentang moderasi beragama juga dapat menjadi faktor 

yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsep ini.  

Persepsi masyarakat tentang moderasi beragama menjadi penting untuk dikaji 

karena moderasi beragama memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman 

masyarakat tentang agama dan mencegah penyebaran ideologi-ideologi radikal dan 

ekstremisme. Selain itu, moderasi beragama juga dapat membentuk sikap toleransi dan 

mengurangi konflik sosial yang terkait dengan perbedaan agama. Namun, masih 

banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep moderasi beragama, 

sehingga pemahaman yang keliru dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang 

bertentangan dengan prinsip moderasi. 

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat 

di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, terkait dengan moderasi beragama. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat tersebut 

merespons keberagaman yang ada dalam umat beragama. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Persepsi  

Persepsi, seperti yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), mengacu pada tanggapan langsung atau penerimaan terhadap sesuatu, 

serta proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan melalui panca inderanya. 

Persepsi melibatkan tindakan mengorganisir, mengenali, dan menafsirkan 

informasi sensoris untuk membentuk gambaran dan pemahaman tentang 

lingkungan. Persepsi juga mencakup keyakinan, pendapat, asumsi, nilai, dan 
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gagasan yang dapat memengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. 

Dalam konteks penelitian ini, persepsi yang akan diteliti adalah persepsi 

masyarakat Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto terkait pemahaman mereka 

tentang moderasi beragama. 

2. Masyarakat  

Masyarakat adalah kelompok individu yang tinggal dan berinteraksi dalam 

suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Masyarakat terbentuk melalui interaksi 

sosial antar individu yang saling mempengaruhi dan membentuk norma, nilai, 

budaya, dan sistem sosial yang mereka anut dan praktekkan bersama. Masyarakat 

dalam konsep moderasi beragama mempromosikan nilai-nilai toleransi, 

kesetaraan, dan saling menghormati antarumat beragama. Masyarakat tersebut 

juga mendorong kerjasama dalam kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan untuk 

memperkuat hubungan harmonis di antara mereka. 

3. Moderasi beragama  

Dalam KBBI, moderasi memiliki dua makna yaitu pengurangan kekerasan 

dan penghindaran keekstreman. Saat seseorang bersikap moderat, berarti mereka 

berusaha bersikap adil dan seimbang serta menghindari sikap yang ekstrem dalam 

segala hal, termasuk dalam perbedaan pendapat maupun perbedaan agama. 

Moderasi sebenarnya merupakan cara kita menjalankan sikap moderat, 

yang artinya tidak memihak pada pihak ekstrim kanan yang cenderung radikal, 

maupun pihak ekstrim kiri yang cenderung liberal. Moderasi beragama memiliki 

dua tujuan. Dalam konteks ini, memiliki dua tujuan adalah penting karena ini 

menjelaskan bagaimana kita dapat menghindari terjerumus ke salah satu sisi. 
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Tujuan pertama adalah mencapai apa yang dibutuhkan dari kedua pihak dan tujuan 

kedua adalah mencapai keadilan dan kebaikan secara umum. 

 

No. Fokus Penelitian Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Esensi 

Moderasi Beragama  

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada 

Esensi dari moderasi beragama yang 

mencakup: 

1. Definisi Moderasi Beragama  

2. Pedoman Moderasi Beragama 

3. Implementasi Moderasi Beragama. 

2.  Persepsi masyarakat 

Kecamatan Kelara, 

Kabupaten Jeneponto 

tentang Moderasi 

Beragama.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan 

menggali informasi mengenai  

1. Apa persepi masyarakat Kecamatan 

Kelara Kabupaten Jeneponto tentang 

moderasi Beragama anatara umat 

beragama  

2. Apa persepsi masyarakat Kecamatan 

Kelara Kabupaten Jeneponto tentang 

Moderasi Beragama antar umat 

beragama  

C. Rumusan Masalah  

Dalam konteks latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah pokok  

persepsi masyarakat di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tentang moderasi 

beragama yaitu: 

1. Bagaimana Esensi Moderasi Beragama di Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto? 
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2. Bagaimana cara mengimplernentasikan moderasi beragama di Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana hasil implementasi moderasi beragama di Kecamatan Kelara, 

Kabupaten Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam 

menulis atau mengumpulkan data dari objek masalah yang sedang diteliti. Kajian 

pustaka ini didasarkan pada pencarian penulis terhadap referensi yang relevan, 

termasuk referensi yang membahas persepsi masyarakat tentang moderasi beragama. 

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur saat melakukan penelitian, 

termasuk dalam pemilihan literatur yang akan digunakan oleh peneliti. 

Pertama, dalam buku "Moderasi Beragama" yang ditulis oleh Lukman Hakim 

Saifuddin. Buku ini memberikan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama 

dan menguraikan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat 

moderasi beragama seseorang. Buku ini menjelaskan tentang indikator komitmen 

nasional (National Engagement) sebagai salah satu faktor penting dalam moderasi 

beragama. Hal ini berkaitan dengan kesediaan individu untuk kompromi dan setia 

pada kesepakatan berbasis warganegara, termasuk penerimaan Pancasila sebagai 

ideologi negara. Selanjutnya, buku ini membahas indikator toleransi sebagai sikap 

menerima perbedaan dan memberi ruang bagi keyakinan dan pendapat orang lain. 

Toleransi dianggap sebagai landasan penting dalam mempertahankan pendapat 

sendiri dan menerima pandangan yang berbeda dalam konteks moderasi beragama. 

Selain itu, buku ini menyoroti indikator kekerasan atau anti-radikalisme yang terkait 

dengan moderasi beragama. Ini mencakup pengertian radikalisme sebagai sikap yang 
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ingin mengubah secara cepat dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan 

agama. Buku ini menganalisis konsekuensi negatif dari radikalisme dalam mencapai 

moderasi beragama yang seimbang. Terakhir, buku ini membahas indikator praktik 

atau perilaku keagamaan yang adaptif secara budaya. Hal ini berhubungan dengan 

kemampuan individu untuk menerima dan menghormati praktik keagamaan yang 

sesuai dengan budaya dan tradisi lokal, selama tidak bertentangan dengan ajaran 

agama inti. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai 

indikator dan faktor yang terlibat dalam mencapai moderasi beragama yang seimbang 

dan harmonis.12 

Kedua Ema Rizky Ananda, Nessy Apriliani, Prasty Ulfa Yolanda, Irwan S. 

Jurnal Program Mahasiswa Kreatif: “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap 

Moderasi Beragama Di Desa Tebing Tinggi Pangkatan”. Dalam jurnal tersebut, 

dijelaskan bahwa di desa yang diteliti, moderasi beragama sangat baik dan 

masyarakat mampu mengatasi perbedaan dengan sikap moderat mereka. Hal ini 

menyebabkan terjalinnya keharmonisan antara masyarakat di berbagai dusun, dan 

jarang terjadi kerusuhan atau perdebatan terkait perbedaan agama atau perbedaan 

dalam agama Islam.13 Persamaan antara jurnal tersebut dan penelitian ini adalah 

keduanya membahas tentang eksplorasi pandangan masyarakat terkait moderasi 

beragama. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami pentingnya 

saling menghormati dan menghargai dalam memilih mazhab agama serta bagaimana 

sikap moderat dalam beragama dapat menciptakan harmoni dan kerukunan antara 

masyarakat. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut. 

 
12 Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2019), h. 2- 
13Ema Rizky Ananda, Nessy Apriliani, and Prasty Ulfa Yolanda, “Analisis Perspektif Masyarakat 

Terhadap Moderasi Beragama Di Desa Tebing Tinggi Pangkatan” Vol. 5 no. 2 (Desember 2021). 
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Dalam jurnal, fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat menyikapi keragaman 

yang ada dalam umat beragama. Sementara itu, penelitian ini fokus pada persepsi 

masyarakat tentang moderasi beragama dan implementasi keragaman dalam umat 

beragama. Dengan demikian, meskipun terdapat persamaan dalam konteks eksplorasi 

pandangan masyarakat tentang moderasi beragama, penelitian ini memiliki perbedaan 

dalam fokusnya, yakni mengeksplorasi persepsi masyarakat tentang moderasi 

beragama dan implementasi keragaman agama. 

Ketiga Habibur Rohman NS “Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama 

Mahasiswa Di Upt Ma’had Al-Jami’ah Uin Raden Intan Lampung”. Dari Tesis 

tersebut, Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang mendalam untuk 

memahami bagaimana masyarakat merespons dan memahami konsep moderasi 

beragama berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Metodologi tertentu digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang resepsi masyarakat terhadap konsep moderasi beragama. 

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana 

masyarakat memahami konsep moderasi beragama berdasarkan perspektif Al-

Qur'an.14 Persamaan antara tesis dan penelitian tersebut adalah keduanya 

memperhatikan dan membahas pandangan masyarakat terhadap konsep moderasi 

beragama. Dengan adanya tesis ini, penulis dapat memperoleh informasi yang lebih 

akurat tentang konsep moderasi beragama. Namun, terdapat perbedaan di mana tesis 

ini lebih mengeksplorasi resepsi masyarakat terhadap moderasi beragama dari 

perspektif Al-Qur'an, sementara penelitian ini akan lebih berfokus pada persepsi 

masyarakat terhadap moderasi beragama dalam konteks fenomenologi. 

 
14Rahmah Muharromah Yasin-Publik’.” Resepsi Masyarakat Terhadap Konsep Moderasi 

Beragama Perspektif Al-Qur’an (Studi Living Qur’an Di Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Maluku” 

Tesis (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (Iiq), 2022. 
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Keempat ST. Hardianti (2021) “Peran Tokoh Agama Dalam Penanaman Sikap 

Moderasi Beragama pada Generasi Millenial Di Borong Kapala, Kab. Bantaeng”. 

Skripsi penelitian ini membahas peran tokoh agama dalam mendorong moderasi 

beragama pada generasi milenial. Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama 

memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap moderasi beragama pada 

generasi milenial, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran tokoh 

agama dalam mendorong sikap moderasi beragama pada generasi milenial. Temuan 

ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama sangat signifikan dalam membentuk 

sikap moderasi beragama pada generasi milenial, dan dapat memberikan dampak 

positif bagi masyarakat secara keseluruhan.15 Persamaan antara skripsi dan penelitian 

ini adalah keduanya membahas tentang moderasi beragama, yang mengajarkan 

pentingnya bersikap moderat, tidak radikal, dan tidak ekstrem terhadap keyakinan 

yang dianut. Baik penelitian maupun skripsi ini juga membahas pentingnya 

menghormati dan menghargai perbedaan pendapat setiap individu. Namun, terdapat 

perbedaan antara skripsi dan penelitian ini. Penelitian ini lebih fokus pada penanaman 

sikap moderasi beragama di kalangan generasi milenial, sementara skripsi lebih 

berfokus pada peran tokoh agama dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama 

pada generasi muda dalam konteks sejarah. Skripsi juga lebih menekankan pada 

dampak radikalisme dan ekstremisme pada generasi milenial saat ini. Sementara itu, 

penelitian ini lebih mengeksplorasi persepsi tokoh masyarakat tentang moderasi 

beragama, serta cara implementasi moderasi beragama dalam konteks masyarakat.  

 
15 ST. Hardianti, “Peran Tokoh Agama Dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama Pasa 

General Millenial Di Borong Kepala Kab. Bantaeng”, Skripsi, (Gowa:Fak. Ushuluddin Filsafat  2021), 

h 22. 
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Kelima Wahyu Abdul Jafar Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: 

“Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Paham Islam Moderat”. Penelitian 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang rinci tentang persepsi 

masyarakat kota Bengkulu terhadap paham Islam moderat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat kota Bengkulu memiliki beberapa persepsi tentang 

paham Islam moderat, antara lain: pertama, paham Islam moderat adalah ajaran Islam 

yang menekankan toleransi, keseimbangan, kesederhanaan, dan moderasi. Kedua, 

paham Islam moderat adalah ajaran Islam yang mengedepankan rahmat bagi seluruh 

alam semesta (rahmatan lil alamin). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih jelas tentang persepsi masyarakat terhadap paham Islam 

moderat, serta menjadi acuan bagi pengembangan program-program yang bertujuan 

untuk mempromosikan pemahaman yang lebih toleran dan humanis tentang agama di 

masyarakat. Persamaan antara jurnal dan penelitian ini adalah keduanya membahas 

pentingnya sikap moderat dalam masyarakat, yang berarti berada di tengah-tengah 

dan tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri. Keduanya juga menyoroti pentingnya 

toleransi antarumat beragama. Namun, terdapat perbedaan antara jurnal dan 

penelitian ini. Jurnal tersebut lebih membahas tentang bagaimana masyarakat 

memahami paham moderat dan bagaimana mempromosikan pemahaman yang lebih 

toleran dan humanis tentang agama di masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih 

menekankan pada persepsi masyarakat tentang moderasi beragama, pentingnya saling 

menghargai antarindividu, serta implementasi keragaman dalam umat beragama. 

Keenam Imran Muhammad, Jurnal Mudarrisuna Media Kajian Pendidikan 

Agama Islam “Fenomenologis Moderasi Beragama pada Madrasah di Aceh”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaku radikalis atau ekstremis mendoktrinasi 
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generasi milenial dengan pemahaman yang bertentangan dengan sikap pemerintah 

terhadap keberagaman umat beragama atau moderasi beragama. Mereka juga 

memanfaatkan teknologi informasi, terutama media sosial, untuk menciptakan 

konten-konten yang mengarahkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah terutama 

terkait moderasi beragama.16 Persamaan antara jurnal dan penelitian ini adalah 

keduanya membahas fenomena yang terjadi dalam konteks moderasi beragama. Baik 

jurnal maupun penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang berarti 

peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci tentang 

pengalaman dan pandangan individu terhadap moderasi beragama. Namun, terdapat 

perbedaan antara jurnal dan penelitian ini. Penelitian ini lebih fokus pada fenomena 

yang terjadi dalam masyarakat seputar moderasi beragama dan pandangan 

masyarakat tentang moderasi beragama, serta cara implementasi keragaman 

antarumat beragama. Sementara itu, jurnal ini lebih menitikberatkan pada pendekatan 

dari madrasah atau sekolah dalam menghadapi fenomena moderasi beragama. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Mengetahui Esensi Moderasi Beragama di Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto  

b. Untuk Mengetahui Persepsi masyarakat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 

Tentang Moderasi Beragama? 

 
16Imran Muhammad “Fenomenologis Moderasi Beragama Pada Madrasah Di Aceh”. Vol.12 no 

4 (Oktober-Desember, 2022) . 
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c. Untuk Mengetahui  pengimplementasian keragaman beragama bagi Masyarakat 

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto  

2. Kegunaan Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni manfaat 

teoretis, praktis, dan akademik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan 

kontribusi yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan.  

a. Kegunaan Praktis  

Dalam prakteknya, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang tepat mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 

tentang Moderasi Beragama. Hasil tulisan dalam Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan bahan referensi bacaan juga menumbuhkan manfaat dalam memahami 

persepsi tentang moderasi beragama khususnya di Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto 

b. Kegunaan Teoretis  

Kegunaan teoritis dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang 

moderasi beragama adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan 

pemahaman tentang moderasi beragama. Penelitian ini dapat memperluas dan 

memperdalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat memandang dan 

mempersepsikan tentang moderasi beragama. Hasil penelitian ini dapat membantu 

mengembangkan kerangka teoretis yang lebih lengkap dan komprehensif dalam 

bidang studi moderasi beragama. 

c. Kegunaan Akademis  
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Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

penting bagi dunia akademik dan lembaga pendidikan. Temuan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber referensi bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa 

yang tertarik dalam bidang studi moderasi beragama. Penelitian ini dapat 

meningkatkan pemahaman dan wawasan akademik tentang persepsi masyarakat 

terhadap moderasi beragama, serta memberikan dasar untuk pengembangan 

kurikulum, program pendidikan, dan kegiatan penelitian lebih lanjut dalam konteks 

moderasi beragama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Moderasi Beragama 

1. Pengertian Moderasi Beragama 

Asal kata dari Moderasi beragama yaitu moderation yang bisa di katakan tidak 

kurang dan tidak lebih. Jadi kata Moderasi Beragama dikenal dengan Moderat yaitu 

bersikap biasa-biasa saja dan sewajarnya dalam segala hal. 

Kata Moderasi beragama, yang dikenal sebagai wasathiyah, diartikan sebagai 

posisi tengah yang tidak terpaku pada salah satu ekstrem. Konsep ini mengilustrasikan 

cara agar kita tidak terjebak pada satu sisi ekstrem, melainkan menarik kebaikan dan 

keadilan dari kedua ujungnya.  

Dalam konteks ini, kita sebaiknya tidak berselisih dengan kelompok lain yang 

hanya akan menciptakan kekacauan. Penting bagi kita untuk memilih jalan yang 

memberikan solusi dan mengarah pada kebaikan. Oleh karena itu, diperlukan sikap 

moderasi beragama dan pemahaman yang mendalam supaya kita tidak salah dalam 

mengambil keputusan atau Tindakan terkait tentang keragaman agama. 17 

Islam wasathiyah mengedepankan peran perimbangan dengan memprioritaskan 

sikap keadilan dan keseimbangan, serta mengikuti jalan tengah untuk menghindari 

ekstremisme dalam keagamaan. 

Moderasi juga dapat diartikan sebagai pendekatan dalam berpikir, berinteraksi, 

dan berperilaku yang berdasarkan pada keseimbangan. Dengan mengadopsi sikap yang 

 
17M. Quraish, Wasathiyyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama ( Cet. II; Tangerang: 

PT. Lentera Hati, 2019), h. 3. 
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seimbang ini, manusia dapat mencegah diri dari perilaku yang berlebihan. Pendekatan 

ini mengajarkan manusia untuk berada di antara dua ekstrem, bertindak adil, dan 

memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan dengan 

bijak dan merespons masalah tersebut secara adil. 

Wasathiyah juga mencakup konsistensi dalam berpikir (istiqamahfi Al-

Manhaj) serta menjauhkan diri dari penyimpangan dan penyelewengan. Dalam Firman 

Allah swt. QS Al-Fatihah /1:6 

دِناَھاُِ الْم سْتَ قِيْمُ الصِ راَطَُ ْْ  
Terjemahnya: 

‘’Tunjukilah kami jalan yang lurus”18 

Makna dari ayat tersebut adalah menunjukkan arah yang benar agar seseorang 

tidak terperosok ke dalam situasi atau masalah yang dapat mendorongnya untuk 

mengambil tindakan ekstrem. Ayat tersebut juga menyampaikan nilai pentingnya 

mengelola situasi dengan bijak untuk menghargai segala perbedaan di dunia ini tanpa 

terkecuali.19 

Menurut Al-asfahani, Wasathiyah adalah konsep yang menekankan titik tengah 

dan keseimbangan, yang tidak cenderung ke ekstrem kanan atau kiri. Dalam konsep 

ini, terdapat nilai-nilai seperti keadilan, keistiqamaan, kebaikan, keamanan, dan 

kekuatan. Oleh karena itu, wasathiyah menekankan pentingnya menghindari tindakan 

kekerasan dan paksaan kehendak, dengan pendekatan moderasi dalam hal agama yang 

lebih memilih jalan tengah dan sikap yang adil. 

 
18 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 1. 
19 Direktur Jendral Pendidikan Islam, Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam 

Pendidikan Islam (Kementrian Agama RI, 2015), h. 3-7. 
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Arti dari kata "Al-Wasath" adalah yang paling baik atau sempurna. Terdapat 

sebuah hadis yang menyatakan bahwa yang terbaik adalah yang berada di tengah-

tengah. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan 

dengan pendekatan keseimbangan atau keadilan. Dengan demikian, keputusan yang 

diambil dapat diterima dengan pikiran yang tenang dan tidak memicu kekerasan. 

Konsep moderasi dalam agama adalah salah satu inti ajaran Islam. Yusuf al-

Qardhawi, seorang ulama terkemuka, menjelaskan pentingnya moderasi dalam praktik 

beragama. Dia menyoroti beberapa prinsip moderasi, antara lain: 

a. Mengakui keberagaman budaya, agama, dan politik. 

b. Memiliki pemahaman Islam yang komprehensif. 

c. Menjaga keseimbangan dalam menghadapi perubahan zaman dan tetap mematuhi 

prinsip syari'ah. 

d. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan damai dengan mendukung 

hak-hak manusia. 

e. Mengakui hak-hak minoritas dalam masyarakat. 

Moderasi dalam beragama harus dilihat sebagai suatu bentuk keseimbangan 

yang melibatkan penghargaan terhadap orang-orang dengan pandangan yang berbeda. 

Keharmonisan dan toleransi dapat terwujud karena adanya sikap moderasi dalam 

beragama. Kedamaian dapat terjaga karena mampu mempertahankan keseimbangan 

dan moderasi dalam praktik keagamaan, sambil secara tegas menolak kekerasan dan 

intoleransi.20 

 
20 Agus Akhmadi, Moderasi Beragama dalam Keberagamaan Indonesia, Journal, Diklat 

Keagamaan, vol. 13, no.2, (Surabaya; Balai Diklat Keagamaan, 2019), h. 49-50. 
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Jelas bahwa moderasi dalam beragama memiliki hubungan yang erat dengan 

memelihara rasa kebersamaan dan saling pengertian terhadap orang-orang yang 

berbeda dengan kita. Dengan mengamalkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari, 

kita dapat membuat agama sebagai pedoman hidup dan solusi untuk tetap bersikap adil 

di mana pun kita berada. Agama dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengimbangi 

urusan dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuannya dalam menjawab segala 

permasalahan yang timbul, baik dalam konteks agama, keluarga, maupun masyarakat. 

Beragama sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, 

dan hubungan antar penganut agama melibatkan saling pengaruh antara mereka dengan 

keyakinan dan prinsip yang berbeda. Aliran-aliran seperti Muhammadiyah, NU, 

Salafiyah, akan selalu diperlukan dalam kehidupan sosial untuk membangun hubungan 

yang harmonis. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti yang 

diriwayatkan oleh al-Tabrani:  

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang  

lain” 

Jelas bahwa terjalinnya hubungan yang positif antara berbagai keyakinan 

adalah lambang dari saling menghormati, menciptakan kebahagiaan, dan kenyamanan 

dalam keragaman keyakinan. 

Berinteraksi dalam lingkungan perbedaan keyakinan dapat menciptakan 

pengertian dan mengajarkan kita untuk bertindak adil dalam semua kegiatan sehari-

hari serta memenuhi kewajiban sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini 

sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah/5:8. 
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يَ ُّهَا اَلَُّ عَلآى قَ وْمُ  شَنَآنُ  يََْرمَِنَّك مُْ وَلَُ بِلْقِسْطُِ  ش هَدَاۤءَُ للٓ ُِ قَ وَّامِيَُْ ك وْن  وْا آمَن  وْا الَّذِيْنَُ يٰآ  

رُ اللٓ َُ اِنَُُّۗاللٓ َُ وَات َّق وا للِت َّقْوٓىُ  اقَْ رَبُ  ه وَُ اِعْدِل وْاُُۗۗتَ عْدِل وْا
تَ عْمَل وْنَُ بِاَ خَبِيْ   .  

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 
karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”21 

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat tersebut mengajarkan bahwa pentingnya 

setiap individu mempertahankan keadilan atas dasar ketaatan kepada Allah, bukan 

karena mencari popularitas atau pujian manusia. Ayat ini mengajak untuk menjadi 

saksi yang adil, yang berarti menolak ketidakadilan. Kebencian terhadap suatu 

kelompok seharusnya tidak mendorong perilaku tidak adil; sebaliknya, kita diharapkan 

untuk bersikap adil terhadap semua orang, baik mereka adalah teman atau musuh. 

Bersikap adil lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan.22 

Jika ada perbedaan dalam masyarakat yang memiliki beragam keyakinan, 

penting untuk menanggapi perbedaan tersebut dengan bijaksana dan jiwa yang besar. 

Melalui dialog antar individu, masyarakat dapat membangun toleransi dan 

mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi berikutnya. Masyarakat harus memberikan 

kebebasan kepada individu untuk memilih keyakinan mereka, tanpa memaksakan 

kehendak satu golongan tertentu. Dalam konteks ini, penting bagi setiap keyakinan 

untuk mendorong kerjasama daripada memaksa pandangan mereka, serta 

 
21  Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 108 
22 Ibnu Katsir, Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al -

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III (Cet. XII; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h. 60 
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mempromosikan semangat moderasi beragama untuk menciptakan harmoni di tengah 

masyarakat yang memiliki beragam keyakinan dan pandangan. 

2. Prinsip Moderasi Beragama 

Salah satu prinsip fundamental dalam moderasi beragama adalah menjaga 

keseimbangan antara berbagai hal, seperti: seimbangnya akal dan wahyu, keharusan 

dan pilihan bebas, teks agama dan interpretasi tokoh agama, dimensi jasmani dan 

rohani, moralitas dan tanggung jawab, kepentingan individu dan kesejahteraan 

bersama, konsep ideal dan realitas, serta keseimbangan antara sejarah dan masa depan. 

Pentingnya moderasi dalam beragama terletak pada keadilan dan keseimbangan 

dalam memahami, mengamalkan, dan merespons konsep-konsep yang berpasangan. 

Prinsip kedua dalam keseimbangan adalah sikap mental yang mencerminkan komitmen 

terhadap keadilan, kemanusiaan, serta persamaan dalam berbagai situasi dan 

pandangan. 

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengadopsi sikap 

moderasi dalam beragama, yaitu memiliki pengetahuan yang mendalam, selalu berhati-

hati, dan dapat mengontrol emosi agar tidak melampaui batas yang wajar.23 

Apabila seseorang mampu menegakkan keadilan, hal ini menunjukkan 

kemampuannya dalam menjaga keseimbangan dan menempatkan diri di tengah-tengah 

untuk menyelesaikan masalah atau memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. 

Dalam konteks prinsip keadilan dan keseimbangan dalam moderasi beragama atau 

wasathiyah, hal ini menggambarkan bahwa individu beragama seharusnya tidak 

menggunakan kekerasan yang dapat mengganggu kedamaian. Sebaliknya, mereka 

 
  23 Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, h. 19-22. 
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diharapkan mencari titik temu untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang 

damai dan adil. 

Moderasi beragama merupakan sudut pandang yang adil dan seimbang dalam 

merespons, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Keseimbangan 

ini merupakan dasar pembentukan sikap, perilaku, kepribadian, serta sudut pandang 

yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas. 

Seseorang yang tegas adalah individu yang memiliki sikap seimbang, bukan 

berarti mereka tidak memiliki pendapat. Keseimbangan ini didasarkan pada sudut 

pandang yang mencegah mereka terjerumus dalam sikap liberal, tidak berlebihan, dan 

tetap kritis terhadap hal-hal baru. Konsep moderasi atau keseimbangan juga dijelaskan 

dalam QS Ar-Rahman/55:7-9. 

الْمِيزانَُ تُ ْسِر وا وَل بِلْقِسْطُِ الْوَزْنَُ وَأقَيِم وا  () الْمِيزانُِ فُِ تَطْغَوْا أَلَّ () الْمِيزانَُ وَوَضَعَُ رَفَ عَها السَّماءَُوَُ  

Terjemahnya: 

“7. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan), 
8. Supayah kamu jangan melampau batas tentang neraca itu, 9. Dan 
tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca 
itu.” 

 Ayat tersebut mengajarkan bahwa dengan karunia dan nikmat yang 

diberikan oleh Allah, baik di darat, udara, laut, maupun di akhirat, kita dapat menikmati 

kedamaian dan keberkahan dengan menjaga sikap adil, keseimbangan, dan harmoni 

dalam hubungan sesama manusia.24 

 Moderasi dalam Islam adalah suatu karakteristik yang menekankan pada 

penghormatan dan penolakan terhadap pemikiran radikal atau yang bertentangan 

 
24Abu Yasid, Membangun Islam Tengah, (Yokyakarta; Pustaka Pesantren, 2010), h. 37-38 



25 
 

 
 

dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini mengimplikasikan bahwa Islam 

mengajarkan dakwah dengan cara yang menghormati dan menolak ekstremisme. 

 Berikut adalah praktik amalia dan pemahaman dalam keagamaan moderat, 

antara lain: 

a. Tawassuth (Pengambilan jalan tengah) 

 Tawassuth, atau mengambil jalan tengah, merupakan sikap pemahaman 

dan pengalaman dalam agama yang tetap memegang teguh ajaran agama tanpa 

menguranginya, dan tidak berlebihan dalam menerapkannya. 

b. Tawazun (keseimbangan) 

 Tawazun, atau keseimbangan, diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk 

dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil berdasarkan akal pikiran rasional) dan dalil naqli 

(dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits). Prinsip ini sesuai dengan petunjuk Allah swt 

dalam QS Al-Hadid /57:25. 
وَّمَناَفِعُ  شَدِيْدُ  بََْسُ  فيِْهُِ الْْدَِيْدَُ وَانَْ زلَْناَ بِلْقِسْطُِۚ النَّاسُ  ليَِ ق وْمَُ وَالْمِي ْزاَنَُ الْكِتٓبَُ مَعَه مُ  وَانَْ زلَْناَ بِلْبَ ي نِٓتُِ ر س لنَاَ ارَْسَلْناَ لقََدُْ  

عَزيِْ زُ  قوَِيُ  اللٓ َُ اِنَُّ بِلْغيَْبُِۗ ٗ  وَر س لَهُ ٗ  ي َّنْص ر ه مَنُْ اللٓ ُ  وَليَِ عْلَمَُ للِنَّاسُِ  

Terjemahnya : 

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang 
nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar 
manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai 
kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui 
siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak 
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”25 

Prinsip moderasi dinyatakan melalui keseimbangan positif dalam semua aspek, 

termasuk keyakinan dan praktik, materi dan makna, serta aspek dunia dan spiritual. 

 
25 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 541. 
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Keseimbangan ini mencerminkan sikap moderasi beragama yang didasari oleh 

komitmen terhadap keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. 

c. Tasamuh (Toleransi) 

Tasamuh, atau toleransi, adalah sikap yang mencakup penghargaan, 

penerimaan, dan izin terhadap perbedaan dalam pendapat, keyakinan, kebiasaan, 

perilaku, dan pandangan yang berbeda dengan yang kita anut. Toleransi adalah hal 

yang wajib dalam masyarakat yang beragam, termasuk dalam hal agama, paham, ras, 

suku, dan bahasa. Ini adalah cara kita untuk saling menghormati, menghargai, dan 

menerima pandangan orang lain.26 

d. I’tidal  

I’tidal (lurus dan tegas) mengacu pada penempatan segala sesuatu pada 

tempatnya dengan tegas. Selain itu, konsep ini juga mencakup penerapan keadilan dan 

etika dalam tindakan setiap individu. Islam memerintahkan adanya keadilan yang 

seimbang dan berada di tengah-tengah dalam segala aktivitas sehari-hari dengan 

menunjukkan perilaku yang baik. Keadilan ini dianggap penting karena tanpa adanya 

keadilan, nilai-nilai keagamaan menjadi kosong dan kehidupan keagamaan kehilangan 

makna. 

e. Musawah (persamaan) 

Musawah, atau persamaan, dalam konteks bahasa merujuk pada kesetaraan. 

Namun, dalam konteks istilah, musawah merujuk pada prinsip persamaan dan 

 
26 Abdulah Munir, dkk, Literasi Moderasi Beragama di Indonesia, (Cet. I; Bengkulu: Zigie 

Utama, 2020), h. 36-40. 
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penghargaan terhadap semua manusia sebagai makhluk Allah, tanpa memandang jenis 

kelamin, keyakinan agama, suku, bahasa, atau ras. Prinsip musawah ini mencerminkan 

kesetaraan hak dan nilai di antara semua manusia. Konsep ini dijelaskan dalam firman 

Allah SWT dalam QS. al-Hujurat/49:13. 
يَ ُّهَا لَُ ش ع وْبًُ وَجَعَلْنٓك مُْ وَّا نْ ثٓى ذكََرُ  مِ نُْ خَلَقْنٓك مُْ اِنَُّّ النَّاسُ  يٰآ عِنْدَُ اكَْرَمَك مُْ اِنَُّ ُۚلتَِ عَارَف  وْا وَّقَ بَاۤىِٕ  

عَلِيْمُ  اللٓ َُ اِنَُُّۗاتَْ قٓىك مُْ اللٓ ُِ    

Terjemahnya : 

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."27 

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah dari satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Dari kedua orang tersebut, 

diciptakanlah pasangan hidup (jodohnya). Kemudian manusia dijadikan berbagai 

bangsa yang lebih besar daripada kabilah. Selain itu, ada tingkatan-tingkatan yang lebih 

kecil seperti golongan, keturunan, dan marga. Secara mendasar, semua manusia, mulai 

dari penciptaan sampai ke Adam dan Hawa, memiliki kesamaan. Yang membedakan 

mereka adalah tingkat ketaatan terhadap Allah dan rasul-Nya. Allah mengingatkan 

bahwa mereka adalah manusia yang memiliki martabat yang sama.28 

f. Syura (Musyawarah) 

 
27 Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13 

(Diakses pada 11 Januari 2024) 
28 Ibnu Katsir, Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al-

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VIII (Cet. XII; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h. 484. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13
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Syura adalah proses menjelaskan, mengajukan, mengambil, dan menyatakan 

pendapat. Musyawarah merupakan aktivitas dimana individu saling bertukar pendapat 

untuk mencapai solusi atas suatu permasalahan. Ini merupakan salah satu cara untuk 

mewujudkan masyarakat demokratis dan juga sebagai panggilan bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam kepentingan dan urusan bersama.29 

3. Klasifikasi Moderasi Beragama  

Klasifikasi moderasi beragama terdiri dari empat bagian, yaitu: 1. Moderat 

dalam Bentuk Ibadah Mengacu pada cara melakukan ibadah dengan penuh 

kesederhanaan dan keseimbangan, tanpa berlebihan atau ekstrem; 2. Moderat dalam 

Pembentukan Syari’at: Mengutamakan penerapan hukum Islam yang adil dan 

seimbang, serta menghindari interpretasi ekstrem atau ketidakadilan; 3. Moderat dalam 

Aqidah: Mencerminkan keyakinan yang seimbang dan tidak ekstrem, menghormati 

perbedaan pandangan dalam hal kepercayaan; 4. Moderat dalam Budi Pekerti dan 

Perangai: Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sopan santun, dan beretika, tanpa 

melibatkan tindakan ekstrem atau kekerasan. 

Cerminan moderasi dalam Islam antara lain, sebagai berikut: 

a. Aqidah  

Aqidah Islam menempati posisi tengah-tengah di antara keyakinan orang-orang 

yang meyakini sesuatu tanpa dasar yang jelas atau kebenaran yang harus diikuti dan 

diyakini. Aqidah ini juga sejalan dengan fitrah kemanusiaan yang sama. Allah SWT. 

menyatakan hal ini terkait aqidah dalam Surah Al-Baqarah/2:111. 

 
29 Aceng Abdul Aziz, dkk, Implementasi Moderasi Bergama dalam Pendidikan Islam,  

(Cet. I: Jakarta Pusat; Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019). H. 14-15. 
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اِنُْ ب  رْهَانَك مُْ هَات  وْا ق لُْ ُۗامََانيِ ُّه مُْ تلِْكَُ ُۗنَصٓرٓى اَوُْ ه وْدًا كَانَُ مَنُْ اِلَُّ الْْنََّةَُ يَّدْخ لَُ لَنُْ وَقَال وْا  

صٓدِقِيَُْ ك نْ ت مُْ  

Terjemahnya : 

“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, “Tidak akan masuk surga kecuali 
orang Yahudi atau Nasrani.” Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, 
“Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.”30 

Dalam ajaran Islam, ditekankan untuk tidak menyucikan terlalu berlebihan para 

pembawa pesan atau utusan Allah swt. Mereka manusia biasa yang diberikan wahyu, 

memiliki keyakinan, budi pekerti yang patutu diikuti. 

b. Ibadah  

Dalam Islam, ibadah dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh 

semua umat Islam. Meskipun ibadah memiliki bentuk dan frekuensi yang terbatas, 

seperti shalat yang dilakukan 5 kali sehari, puasa Ramadhan sekali dalam setahun, dan 

naik haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, ibadah-ibadah ini dilakukan untuk 

menjaga hubungan dan komunikasi manusia dengan Tuhan. Selain ibadah, manusia 

juga diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berkarya dan mencari rezeki guna 

memastikan kelangsungan hidupnya di dunia. Pada QS. al-Jumu‟ah/62 :9-10. 

يَ ُّهَا ا الَّذِيۡنَُ يٰٓۤ ت مُۡ اِنُۡ لَّ ك مُۡ خَيُۡ  لِك مُۡ ذُٓ ٗ  ُالۡبَ يۡعَُ وَذَر وا اللٓ ُِ ذكِۡرُِ اِلُٓ فاَسۡعَوۡا الْۡ م عَةُِ ي َّوۡمُِ مِنُۡ للِصَّلٓوةُِ ن  وۡدِىَُ اذَِا آمَن  وۡۤ
ك ن ۡ  

تَ غ وۡا الۡرَۡضُِ فُِ فاَنْ تَشِر وۡا الصَّلٓوةُ  ق ضِيَتُِ فاَِذَا ٩ تَ عۡلَم وۡنَُ ١٠ ت  فۡلِح وۡنَُ لَّعَلَّك مُۡ كَثِيۡاً اللٓ َُ وَاذكۡ ر وا اللٓ ُِ فَضۡلُِ مِنُۡ وَاب ۡ  

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 
salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah 
jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila 

 
30 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 17. 
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salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”31 

c. Akhlak  

Menurut pandangan al-Qur’an, manusia terdiri dari unsur jasad dan ruh. 

Dalam perspektif ini, jasad memiliki peran dalam mengalami dan menikmati 

keindahan serta kesenangan dunia, sementara ruh memimpin manusia menuju jalan 

yang benar atau petunjuk yang tepat yang berasal dari Allah SWT. Meridhoinya. 

Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Qasas/28: 77. 

ارَُ اللٓ ُ  آتٓىكَُ فيِْمَااُ وَابْ تَغُِ نْ ياَ مِنَُ نَصِي ْبَكَُ تَ نْسَُ وَلَُ الْٓخِرةََُ الدَّ فُِ الْفَسَادَُ تَ بْغُِ وَلَُ الِيَْكَُ اللٓ ُ  احَْسَنَُ كَمَااُ وَاحَْسِنُْ الدُّ  

بُُّ لَُ اللٓ َُ اِنَُُّۗالْرَْضُِ الْم فْسِدِيْنَُ يُِ   

Terjemahnya: 

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”32 

d. Pembentukan Syari’at 

Keseimbangan dalam hukum (tasry') dalam Islam diartikan sebagai proses 

menetapkan halal dan haram, dengan memandu prinsip-prinsip bersih dan kotor, suci 

dan najis, serta manfaat dan madharat (kerugian). Proses pengupayaan ini bertujuan 

untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, yang dikenal sebagai 

 
31 Qur’an Kemenag https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/93?from=1&to=11 

(Diakses pada 10 Agustus 2023) 
32 Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88 

(Diakses pada 10 Agustus 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/93?from=1&to=11
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88
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maslahah wa dar’u al-mafsadah, untuk menentukan halal dan haram. Al-Qur'an dan 

hadits tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan bagi umatnya. 

4. Indikator Moderasi Beragama 

Moderasi beragama adalah pemahaman agama yang mengambil jalan tengah 

untuk mencapai keseimbangan, tidak miring ke kanan atau kiri. Tujuannya adalah 

membentuk kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat, terutama dalam 

menjalankan perintah Allah. 

Namun, dalam realitas kehidupan saat ini, berbagai pemahaman agama 

berkembang pesat. Meskipun beberapa dari mereka menjanjikan perdamaian, 

seringkali terdapat agenda tersembunyi yang tidak tampak. Dengan cara ini, 

masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman tersebut. 

Indikator moderasi beragama dapat membimbing kita dalam menilai apakah 

suatu pemahaman agama termasuk moderat atau ekstrem. Ada empat hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: Cara Pandang. Bagaimana suatu pemahaman agama memandang 

dunia dan kehidupan, apakah sejalan dengan nilai-nilai moderat atau ekstrem. Sikap: 

Bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dengan orang lain, apakah bersikap 

toleran dan menghormati perbedaan atau justru bersikap keras dan memaksakan 

pandangannya. Perilaku Beragama: Bagaimana pemahaman agama tercermin dalam 

perilaku sehari-hari, apakah mencerminkan keadilan, toleransi, dan rasa hormat 

terhadap semua orang. Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama: Sejauh mana pemahaman 

agama mengikuti ajaran dan nilai-nilai moderat yang terdapat dalam agama tersebut, 

dan tidak melibatkan diri dalam ekstremisme atau intoleransi. 
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Dengan memahami dan menilai pemahaman agama melalui aspek-aspek ini, 

kita dapat menentukan apakah suatu pemahaman agama bersifat moderat atau ekstrem. 

a. Komitmen Kebangsaan  

Komitmen terhadap negara adalah faktor penting dalam menilai dampak cara 

pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang terhadap kesetiaan terhadap prinsip-

prinsip dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai 

ideologi negara.  

Pentingnya komitmen kebangsaan ini ditekankan sebagai indikator dalam ranah 

keagamaan, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Menteri Agama, Lukman 

Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama. Menurutnya, mengamalkan 

ajaran agama sama dengan memenuhi kewajiban sebagai warga negara, dan demikian 

pula, memenuhi kewajiban sebagai warga negara merupakan bentuk pengamalan 

ajaran agama.  

b. Toleransi  

Toleransi adalah sikap yang memberikan ruang kepada orang lain untuk 

memiliki keyakinan, menyatakan keyakinannya, dan mengemukakan pendapatnya, 

meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Ini menggambarkan sikap terbuka dan 

ramah dalam menerima perbedaan. 

Sebagai sikap yang menghargai perbedaan, toleransi memiliki peran yang 

sangat penting. Ini memungkinkan seseorang mempertahankan keyakinannya sendiri 

sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. Toleransi beragama memiliki dua 

dimensi utama: toleransi antar agama dan toleransi intraagama. Toleransi antar agama 
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terlihat dalam kemampuan untuk berdialog, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan 

penganut agama lain. Sementara itu, toleransi intraagama mencakup kemampuan untuk 

menghormati sekte-sekte minoritas yang dianggap berbeda dari mayoritas dalam 

agama tersebut. 

c. Anti-Kekerasan atau Anti Radikalisme  

Radikalisme dalam konteks moderasi beragama mengacu pada ideologi atau 

paham yang mendorong perubahan dengan cara kekerasan atas nama agama, baik 

melalui pemikiran, kata-kata, maupun tindakan fisik. Sikap radikalisme ini mengejar 

perubahan dalam waktu singkat dan secara drastis, bahkan dengan cara-cara yang 

bertentangan dengan sistem sosial yang ada, seringkali menggunakan kekerasan untuk 

mencapai tujuannya. Dalam upaya meraih keinginannya, radikalisme bersedia 

menggunakan berbagai metode tanpa memandang konsekuensinya. 

d. Akomodif Terhadap Budaya Lokal  

Praktik atau perilaku agama yang mengakomodasi budaya lokal dapat menjadi 

tolak ukur untuk mengukur sejauh mana seseorang bersedia menerima praktik 

keagamaan yang disesuaikan dengan tradisi lokal dan budaya. Orang-orang yang 

memiliki sikap moderat cenderung bersikap lebih terbuka terhadap tradisi dan budaya 

lokal dalam praktik keagamaan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip pokok ajaran agama. Di sisi lain, ada kelompok yang tidak bersedia 

mengakomodasi tradisi dan budaya, karena menganggap bahwa mencampuradukkan 

tradisi dengan agama dapat mengotori kemurnian ajaran agama. 



34 
 

 
 

Dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini, penting untuk memperhatikan 

empat indikator di atas guna menilai apakah seseorang bersikap moderat atau ekstrem 

dalam beragama. Pendekatan ini membantu kita mengidentifikasi di mana seseorang 

berada dalam spektrum moderasi beragama. 

5. Praktik Konsep Moderasi Islam 

Konsep Wasathiyah (moderasi) juga bertindak sebagai batas pemisah antara 

dua hal yang bertentangan. Dalam konteks ini, Wasathiyah dilihat sebagai mediator 

yang netral di antara kedua pihak yang berselisih. Oleh karena itu, Wasathiyah 

cenderung bersikap toleran dan tidak ekstrem dalam memahami ajaran Islam. 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Wasathiyah (moderasi) adalah salah satu 

karakteristik unik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Pemahaman ini 

sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah /2:143. Dalam ayat tersebut, 

Wasathiyah mencerminkan konsep jalan tengah dan keseimbangan yang dijunjung 

tinggi dalam Islam. 

لَةَُ جَعَلْناَ وَمَا ُۗشَهِيْدًا عَليَْك مُْ الرَّس وْلُ  وَيَك وْنَُ النَّاسُِ عَلَى ش هَدَاۤءَُ ل تَِك وْن  وْا وَّسَطاً ا مَّةًُ جَعَلْنٓك مُْ وكََذٓلِكَُ الَّتُِْ الْقِب ْ  

كَانَُ وَمَاُُۗاللٓ ُ  هَدَى الَّذِيْنَُ عَلَى اِلَُّ لَكَبِيْةًَُ كَانَتُْ وَاِنُْ عَقِبَ يْهُِۗ عَلٓى ي َّن ْقَلِبُ  مَِّنُْ الرَّس وْلَُ ي َّتَّبِعُ  مَنُْ لنَِ عْلَمَُ اِلَُّ عَليَ ْهَااُ ك نْتَُ  

رَّحِيْمُ  لرََء وْفُ  بِلنَّاسُِ اللٓ َُ اِنَُّ ُۗايِْْاَنَك مُْ ليِ ضِيْعَُ اللٓ ُ   

Terjemahnya: 

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat 
pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan 
kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami 
mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. 
Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah 
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diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 
Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”33 

Allah SWT telah menganjurkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap 

adil, hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umum dalam bermasyarakat. 

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna keadilan yakni Adil dalam arti sama 

yaitu Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Setiap individu memiliki hak 

yang sama dan tidak boleh dibedakan atau didiskriminasi berdasarkan ras, agama, atau 

asal usul lainnya. Adil dalam arti seimbang yaitu Keseimbangan ditemukan dalam 

suatu kelompok yang terdiri dari beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. 

Keseimbangan ini mirip dengan keselarasan anggota tubuh manusia, di mana setiap 

bagian memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun semua diperlukan untuk 

menjaga keseimbangan tubuh. Adil dengan menetapkan sesuatu pada tempatnya yaitu 

Keadilan juga berarti menempatkan setiap hal atau individu pada tempat yang 

seharusnya. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan 

yang ada, sambil memastikan bahwa setiap orang atau hal diperlakukan sesuai dengan 

posisinya. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi yaitu Adil dalam konteks ini berarti 

Allah memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak menghentikan 

kelangsungan hidup, dan memberikan rahmat-Nya dalam banyak kemungkinan yang 

ada. 

Dengan kata lain, keadilan mencakup kesetaraan hak, keseimbangan, 

penempatan yang sesuai, dan rahmat Ilahi yang melanjutkan eksistensi dan memberi 

kesempatan bagi semua. 

 
33 Qur’an Kemenag , https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176 

(Diakses pada 8 Agustus 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176
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Moderasi beragama, menurut Quraish Shihab dalam konteks Islam, sebenarnya 

sulit didefinisikan, terutama karena istilah moderasi baru muncul setelah maraknya aksi 

radikalisme dan ekstremisme. Pengertian moderasi beragama yang paling mendekati 

dalam istilah Al-Qur'an adalah "Wasathiyah." Wasathiyah mengacu pada konsep 

tengah, seimbang, dan menjaga keseimbangan dalam beragama. Istilah ini menyoroti 

pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan dan menjauhi 

sikap ekstrem dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Wasathiyah menekankan 

pentingnya adil, seimbang, dan toleran dalam beragama serta menghindari perilaku 

radikal dan ekstremis. 

"Wasath" berarti pertengahan dari segala sesuatu, dan kata ini juga memiliki 

makna adil, baik, terbaik, dan paling utama. Konsep ini dijelaskan dalam Surah Al-

Baqarah (2:143) dengan ayat "wa kadzalika ja’alanakum ummatan wasathan" yang 

artinya "dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang adil dan seimbang," yang 

dijadikan sebagai dasar konsep moderasi beragama. 

Dalam penerapan Wasathiyah, terdapat tiga kunci pokok yang penting, yaitu 

pengetahuan yang benar, pengendalian emosi, dan kewaspadaan atau kehati-hatian. 

Tanpa ketiga hal ini, moderasi beragama sulit bahkan tidak mungkin dapat diwujudkan. 

Pengertian yang benar tentang ajaran agama, kemampuan mengendalikan emosi, dan 

kehati-hatian dalam tindakan dan sikap adalah elemen-elemen kunci untuk mencapai 

moderasi beragama. 

B. Pemikiran Tokoh Agama Tentang Moderasi Beragama 

1. Kamaruddin Hidayat (Guru Besar Bidang Filsafat Islam) 

Menurut Komaruddin Hidayat, Moderasi Beragama muncul sebagai respons 

terhadap adanya dua kutub ekstrem, yaitu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem 
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kanan cenderung terlalu mematok pada teks agama dan mengabaikan konteks kekinian, 

sementara ekstrem kiri cenderung mengabaikan teks agama. Dalam konteks ini, 

moderasi beragama berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrem tersebut. 

Pendekatan moderasi beragama menghargai teks agama tetapi juga menjalin dialog 

dengan realitas kekinian, mencari keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan 

tuntutan zaman.34 

Dalam Al-Qur'an, terdapat pernyataan yang sangat jelas mengenai keberagaman 

manusia, termasuk dalam hal kebangsaan, jenis kelamin, dan agama. Keberagaman ini 

adalah bagian dari rancangan Tuhan. Allah telah merancangnya dengan cermat, namun 

mengapa manusia sebagai ciptaannya justru ingin menghancurkan apa yang telah Allah 

rancang dengan sempurna. 

Allah menciptakan perbedaan untuk mengajarkan kepada manusia bahwa 

keberagaman bukanlah sumber kehancuran, melainkan peluang untuk menciptakan 

kedamaian dan kerukunan di tengah perbedaan. Perbedaan hadir agar manusia dapat 

menunjukkan sejauh mana mereka mampu menciptakan perdamaian dan harmoni 

dalam lingkup perbedaan tersebut. 

Saat ini, penting bagi kita untuk mengamalkan sikap moderasi beragama agar 

dapat menjaga perdamaian dan ketenangan dalam masyarakat yang beragam. Hal ini 

bertujuan agar generasi penerus tidak terpecah belah karena perbedaan pendapat. Islam 

sebagai agama yang adil memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih 

keyakinan mereka tanpa ada tekanan. Perbedaan dalam Islam dianggap wajar selama 

tetap dalam batas-batas yang sewajarnya. 

 
34Iqra Id https: / / iqra.id/ (Diakses Pada 11 Januari 2024) 

https://iqra.id/
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Islam tidak mempermasalahkan perbedaan, sehingga muncul berbagai paham 

dan mazhab dalam agama ini. Namun, penting untuk menjaga agar perbedaan tersebut 

tidak menimbulkan fitnah dan kebencian. Etika dan ketulusan dalam merespons 

perbedaan harus dijaga agar kita dapat hidup rukun meskipun ada perbedaan dalam 

paham, keyakinan, adat istiadat, dan pendapat.35 

2. Azyumardi Azra (Guru Besar Sejarah Islam) 

Menurut pandangan tersebut, moderasi beragama di Indonesia tercermin kuat 

pada umat Islam. Dalam konteks umat Islam, moderasi beragama dikenal dengan 

istilah Wasathiyah. Di Indonesia, moderasi beragama sudah mapan melalui konsep 

Islam Wasathiyah. Hal ini berarti bahwa dalam pemahaman agama, sedikit sekali 

masyarakat Indonesia yang bersikap ekstrem kanan atau ekstrem kiri. 

Umat Islam di Indonesia telah mempelajari agama secara menyeluruh dan 

komprehensif, mengikuti konsep "jalan tengah." Pendekatan ini memungkinkan 

mereka hidup secara damai dengan penganut paham dan agama lain, tanpa pembatasan 

atau pendekatan parsial yang dapat menyebabkan ekstremisme, eksklusivitas, dan 

intoleransi.36 

Moderasi beragama adalah pri nsip yang harus diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena keberhasilan dan kebaikan terletak pada keseimbangan, 

tidak berada pada ekstrem kiri atau kanan, atas atau bawah. Penting untuk menjaga 

konsistensi, keadilan, dan keseimbangan dalam tindakan dan sikap dalam menjalani 

kehidupan beragama. 

 
35Budhy Munawar Rahman (Ed.), Membela Kebebasan Beragama (Percakapan tentang 

Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme), (Democracy Project), h. 1176 
36 Masnur Alam, Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman 

Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi, jurnal Islamika, vol. 17, no. 2 (2017), h. 22 
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3. Lukman Hakim Saifuddin (Mentri Agama tahun 2014-2019) 

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama seharusnya dipahami 

sebagai cara beragama yang dimoderasi, bukan agama itu sendiri. Agama sendiri sudah 

moderat, namun pemahaman manusia yang terbatas dan relatif dapat memunculkan 

berbagai pemahaman dan penafsiran yang beragam. Oleh karena itu, moderasi 

beragama menjadi kebutuhan untuk menghindari penafsiran berlebihan dan 

pendekatan keagamaan yang ekstrem, baik itu dari sisi kanan maupun kiri. Moderasi 

beragama mengajarkan kita untuk menjalani agama dengan keseimbangan dan 

pemahaman yang bijak. 

Moderasi beragama, seperti istilah moderasi Islam, tidak berarti memoderasi 

agama Islam itu sendiri. Sebaliknya, hal tersebut mengacu pada cara orang memahami 

dan mengamalkan Islam yang seharusnya dijaga agar tetap dalam koridor yang 

moderat. Ada dua poin penting dalam melihat moderasi Islam. Pertama, adil, yang 

berarti memposisikan diri di tengah-tengah tanpa miring ke salah satu sisi. Kedua, 

keseimbangan, yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala 

aspek kehidupan beragama.37 

4. M. Quraish Shihab 

Moderasi beragama menurut Quraish Shihab dalam konteks Islam sulit 

didefinisikan secara pasti, terutama karena istilah moderasi muncul setelah maraknya 

aksi radikalisme dan ekstremisme. Pengertian moderasi beragama yang paling 

mendekati dalam istilah Al-Qur'an adalah "Wasathiyah". Wasathiyah mengandung 

makna pertengahan atau keseimbangan, dan merupakan konsep yang mendorong umat 

 
37  Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, h. 2-7. 
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Islam untuk menjalani ajaran agama dengan pendekatan yang moderat, menjauhi 

ekstremisme dan radikalisme.38 

"Wasath" dalam bahasa Arab berarti pertengahan dari segala sesuatu, dan juga 

memiliki makna adil, baik, terbaik, dan paling utama. Konsep ini ditegaskan dalam 

surat Al-Baqarah 143 (wa kadzalika ja’alanakum ummatan wasathan) yang 

menggarisbawahi pentingnya menjalani ajaran agama Islam dengan pendekatan 

moderat. 

Dalam penerapan konsep wasathiyah ini, ada tiga kunci pokok yang harus 

diperhatikan. Pertama, pengetahuan yang benar, yang mengacu pada pemahaman yang 

akurat terhadap ajaran agama. Kedua, emosi yang terkendali, mengandalkan 

kebijaksanaan emosional dalam merespons situasi dan konflik. Ketiga, kewaspadaan 

atau hati-hati, yang menuntut kesadaran dan kehati-hatian dalam tindakan dan 

perkataan, menghindari ekstremisme dan radikalisme. 

Tanpa memperhatikan ketiga hal tersebut, penerapan wasathiyah dalam 

kehidupan sehari-hari sangat sulit bahkan mustahil diwujudkan. 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, umat Islam dijelaskan sebagai 

umat yang wasathiyah, yang berarti umat yang moderat dan menjadi contoh yang baik. 

Dalam konteks ini, umat Islam diarahkan untuk memegang jalur tengah, tidak condong 

ke arah kiri atau kanan. Hal ini berarti bahwa siapa pun yang melanggar prinsip-prinsip 

Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam berusaha memberikan contoh yang baik dan 

mengajak mereka kembali kepada prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan yang digunakan 

 
38 https://www.kompasiana.com Di Akses pada Senin 12 oktober 2023 
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adalah dengan lemah lembut dan bijaksana dalam membimbing orang kembali kepada 

ajaran agama. 

Dalam Al-Qur'an, umat Islam diajarkan untuk menghargai dan menghormati 

keyakinan orang lain, sambil tetap menghormati hak pribadi mereka yang memiliki 

pandangan yang berbeda. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. As-Syurah/42:15. 

لِعَْدِلَُ وَا مِرْتُ  كِتٓب ُۚ مِنُْ اللٓ ُ  انَْ زَلَُ بِاَاُ آمَنْتُ  وَق لُْ اهَْوَاۤءَه مُْۚ تَ تَّبِعُْ وَلَُ ا مِرْتَُۚ كَمَااُ وَاسْتَقِمُُْۚفاَدعُْ  فلَِذٓلِكَُ  

ةَُ ُۗاعَْمَال ك مُْ وَلَك مُْ اعَْمَال ناَ لنَاَاُ ُُۗوَربَُّك مُْ ربَ ُّناَ اللٓ ُ  ُۗبَ ي ْنَك مُْ نَ ناَ لَح جَّ نَ ناَ يََْمَعُ  اللٓ ُ  ُۗوَبَ ي ْنَك مُْ بَ ي ْ الْمَصِيُْ  وَالِيَْهُُِۚبَ ي ْ ُۗ 

Terjemahnya : 
“Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) 
sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti 
keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan 
Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan 
kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan 
kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah 
mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” 

Betul, Islam diajarkan sebagai rahmatan lil alamin, artinya rahmat untuk 

seluruh alam semesta, dan sebagai wasathiyah, yakni jalan tengah atau keseimbangan. 

Dalam praktiknya, umat Islam diharapkan untuk berperilaku baik, toleran, dan 

menyebarkan kedamaian kepada sesama manusia, terlepas dari beragam keyakinan 

yang mereka miliki. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pengetahuan tentang metode disebut metodologi, dan dalam konteks 

penelitian, metodologi penelitian merujuk pada pengetahuan tentang berbagai metode 

yang digunakan dalam melakukan penelitian.39 Menurut Sugiyono penelitian kualitatif 

adalah metode survei yang mengumpulkan data melalui observasi, partisipasi, 

wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, 

sehingga metode yang sebenarnya menggunakan alat yang diuji dengan data dan alat 

penelitian.40 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei lapangan (field research) 

dan memiliki pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan bersifat 

deskriptif, yang ditampilkan dalam bentuk verbal melalui kata-kata lisan dan tulisan, 

serta perilaku yang dapat diamati atau masalah yang dihadapi. Penelitian ini melibatkan 

tahapan pengumpulan data, pengklasifikasian, analisis, atau pemprosesan data, 

penarikan kesimpulan, dan pelaporan, dengan tujuan utama untuk memberikan 

penjelasan objektif tentang keadaan yang diteliti.  

2. Lokasi Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian yaitu Persepsi Masyarakat Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto tentang Moderasi Beragama (Sebuah Tinjauan Fenomenologi) 

maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di Kecamatan Kelara 

 
39Ibrahim, Metodologi Penelitian (Perspektif Aqidah dan Filsafat, (Makassar; Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca Makassar, 2018), h. 9. 
40Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63. 
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Kabupaten Jeneponto. Penulis akan mendapatkan data yang cukup valid karena tempat 

ini merupakan lokasi yang sangat akurat yang dibutuhkan informan untuk melakukan 

penelitian. 

B. Metode pendekatan  

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan mencari berbagai 

permasalahan yang muncul di masyarakat terkait masalah yang ingin diteliti. Peneliti 

menggunakan topik-topik yang relevan untuk membahas fenomena yang sedang 

diteliti. Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yang 

melibatkan penelusuran masalah-masalah yang ada dalam masyarakat terkait dengan 

subjek penelitian ini. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu 

pendekatan fenomenologis dan pendekatan Teologis. Pendekatan fenomenologi adalah 

pendekatan yang digunakan untuk mempelajari pengalaman hidup individu dan 

memberikan makna subjektif terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan persepsi 

masyarakat tentang moderasi beragama yang dilakukan dengan cara wawancara 

dengan informan. Selain itu, pendekatan fenomenologi ini digunakan untuk memahami 

dan menggambarkan hal-hal yang terkait tentang persepsi masyarakat Kec. Kelara 

Kab. Jeneponto tentang moderasi beragama. Pendekatan teologis yaitu pendekatan 

yang digunakan untuk mengetahui tentang ajaran-ajaran dasar dari suatu agama.41 

Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang 

pemahaman moderasi beragama masyarakat Kec. Kelara Kab. Jeneponto 

 
41 Harun Nasution, Teologi Islam (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia, 1968), hal. 9. 
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C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis sumber data yang umum 

digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis sumber 

data tersebut memiliki peran yang penting dalam penelitian kualitatif ini. Berikut 

adalah uraian tentang data primer dan data sekunder: 

a. Data primer 

Merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi, 

wawancara, atau pengamatan partisipatif. Data primer ini memberikan informasi yang 

spesifik dan detail tentang subjek penelitian yang sedang diteliti.  

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang sudah ada sebelumnya, dikumpulkan oleh pihak lain atau 

dalam penelitian sebelumnya. Data sekunder dapat berupa publikasi, dokumen, 

rekaman, laporan, atau sumber informasi lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. 

Peneliti menggunakan data sekunder ini sebagai sumber referensi atau sebagai 

pendukung untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang topik penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

membaca dan mengumpulkan berbagai informasi yang menjadi referensi dalam 

penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, dan bahan bacaan terkait lainnya yang 

relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.42 Penelitian lapangan (field 

research) adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan peneliti dalam 

 
42Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis (Cet. III; Depok: Raja Gravindo Persada, 

2019), h. 75. 
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proses pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggali lewat 

pengamatan secara langsung dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.43 

Dalam melaksanakan observasi peneliti, peneliti menyaksikan secara langsung dan 

mengamati perilaku kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Kelara, Kabupaten 

Jeneponto. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi 

langsung antara peneliti dan informan dengan cara mengajukan pertanyaan. Melalui 

wawancara, peneliti menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi untuk mendapatkan 

tanggapan dan pemahaman yang lebih mendalam dari informan. Selain itu, peneliti 

mencatat jawaban yang diberikan oleh informan yang diwawancarai guna menjelaskan 

dan memperdalam hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut.44 Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Tokoh Agama yang paham tentang Moerasi Agama, 

Masyarakat Awam, salah satu Guru, aparat kecamatan, aparat Kelurahan, Aparat Desa, 

dan Imam Desa. 

Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka, yaitu dengan mendatangi 

informan di kantor, ada juga yang berada di rumah, Masjid, dan juga di sekolah. Dalam 

proses wawancara peneliti mengajukan pertanyaan tentang Esensi Moderasi Beragama 

di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, Persepsi Masyarakat Kecamatan Kelara 

 
43Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 65-66. 
44Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 

39. 
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Kabupaten Jeneponto tentang Moderasi Beragama, dan bagaiamana penerapan 

moderasi beragama dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto. Dalam wawancara ini menggunakan bantuan teknologi yaitu 

Smartphone untuk merekam dan alat tulis untuk mencatat jawaban yang dilontarkan 

informan. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan 

kajian terhadap dokumen-dokumen guna memperoleh informasi yang relevan dengan 

masalah penelitian yang sedang diinvestigasi. Dalam ptoses penelitian ini, dokumentasi 

dilakukan dengan mengambil gambar atau foto sebagai dokumentasi dari observasi dan 

wawancara yang dilakukan.45  

d. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggabungan 

dan pengujian data dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. 

Peneliti menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data secara serentak dan 

sekaligus menguji kredibilitas data tersebut. Dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh data yang lebih valid dan reliabel serta 

dapat memverifikasi dan memperkuat keabsahan data dengan menggunakan 

pendekatan yang berbeda.46 

E. Informan  

Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih informan yang akan diwawancarai 

secara terbatas dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive 

sampling merupakan teknik dimana informan yang dipilih harus berdasarkan 

 
45Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, 143. 
46Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R and D (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 241 
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pertimbangan tertentu dan kriteria yang di tetapkan dari peneliti itu sendiri. 

Sehingga tidak semua Masyarakat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto di 

jadikan Informan. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu, Masyarakat awam, Tokoh 

Agama, Aparat Kecamatan, Aparat Kelurahan, Aparat Desa, Tenaga Pengajar/Guru, 

Staf dan Penyuluh KUA Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Ada dua jenis 

Informan, yaitu informan yang memiliki pengeteahuan tentang Moderasi Beragama 

dan Informan yang tidak tahu sama sekali tentang moderasi beragama. 

Dalam skripsi ini, ada 20 orang yang menjadi informan bagi penulis, 

diantaranya masing-masing informan mewaikili dari tenaga Pengajar/Guru, Aparat 

kecamatan, Tokoh Agama dan Masyarakat. 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada dasarnya adalah suatu tindakan operasional yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian 

yang sebenarnya. Data merupakan hasil dari informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan informasi 

dengan melakukan kunjungan lapangan dan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber.47 

Instrumen penelitian adalah sarana atau alat yang digunakan dalam survei untuk 

pengumpulan data lapangan. Instrumen ini mencakup berbagai alat yang digunakan di 

lapangan, seperti perekam atau handphone, peralatan tulis, dan sebagainya. Instrumen 

 
47Syafrida Hafni Sahir, “Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021) h. 44. 
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penelitian tersebut berfungsi untuk memberikan data yang diperoleh dari wawancara 

sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh, peneliti menggunakan 

teknik pengolahan data dan analisis data yang bersifat kualitatif mulai dari tahap 

pengumpulan, pengolahan, hingga tahap analisis yang melibatkan seluruh proses 

penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitui: 

1. Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data melalui beberapa teknik dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan alat yang 

diperlukan. Pengumpulan data harus melibatkan pihak yang terlibat yaitu 

informan. Dalam pengumpulan data, peneliti harus memiliki kemampuan dalam 

mengelola waktu yang tersedia, memperlihatkan diri, dan berinteraksi dengan 

masyarakat menjadi subjek penelitian. 

2. Tujuan utama dari reduksi data adalah menyederhanakan data tetapi tetap 

mempertahankan informasi yang penting. Reduksi data dapat dilakukan dengan 

teknik seperti pemilihan fitur, pemilihan sampel, atau teknik kompresi data. 

3. Paparan data adalah tahap dalam analisis data di mana data yang telah 

dikumpulkan dan direduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. 

Paparan data membantu memudahkan pengambilan keputusan atau penarikan 

kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan yaitu proses pengambilan intisari dari data yang telah 

disajikan sehingga informasi yang singkat, padat namun mengandung makna yang 

sangat luas. Penyimpulan juga melibatkan evaluasi kekuatan dan kelemahan data, 

serta menyusun argumen yang mendukung kesimpulan yang diambil dari data. 

Kesimpulan ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam 
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tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan memberikan dasar untuk 

pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya.48 

H. Pengujian dan Keabsahan Data  

Pengujian dan keabsahan data merupakan proses untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian memiliki kualitas dan 

validitas yang memadai. Pengujian data melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi, 

perbandingan, dan pengecekan keakuratan data untuk memastikan keandalan dan 

ketepatan informasi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, keabsahan data melibatkan 

langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan 

tujuan penelitian, metode pengumpulan yang digunakan tepat, dan instrumen 

pengukuran yang valid dan reliabel. Dengan melakukan pengujian dan memastikan 

keabsahan data, kita dapat memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap hasil 

penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48Ajat Rukajat, Penelitian Tindakan Kelas: (Classroom Action Research) Disertasi Contoh Judul 

Skripsi dan Metodologinya, (Cet. I; Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2018), hal. 50-51. 
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BAB VI  

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum Kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto 

 
keterangan 

 
Kel. Tolo Selatan ( Lokasi Penelitian) Desa Bontonompo 

Kel. Tolo Barat Desa Bonto Lebang 

Kel. Tolo Desa Tombo-Tombolo 

  Kel. Tolo Utara Desa Samataring 

Kel. Tolo Timur Desa Gantarang 

 

Jeneponto, terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak Kota Jeneponto dari Kota Makassar 
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sekitar 100 km ke arah selatan. Meskipun terdapat dua jalur transportasi yang dapat 

digunakan untuk mencapai Jeneponto dari Makassar, yaitu jalur laut dan jalur darat, 

namun secara umum lebih sering menggunakan jalur darat melalui terminal 

Mallengkeri.  

Perjalanan dari Kota Makassar ke Kabupaten Jeneponto biasanya memakan 

waktu sekitar 2 jam 30 menit, tetapi jika menuju lokasi penelitian, perjalanan akan 

membutuhkan sekitar 3 jam dengan biaya sekitar 50 ribu per orang. Saat perjalanan 

dari Kota Makassar ke Kabupaten Jeneponto, melewati beberapa kabupaten seperti 

Kabupaten Takalar yang terkenal dengan jagungnya. Kabupaten Jeneponto juga 

terkenal dengan hidangannya, Gantala’ Jarang, yang merupakan hidangan khas dari 

daging kuda di daerah tersebut, terutama di Kecamatan Kelara, dan sering dijumpai 

pada berbagai acara perayaan seperti pernikahan, khitanan, atau acara syukuran 

lainnya. 

Kecamatan Kelara merupakan satu-satunya tempat di Kabupaten Jeneponto 

yang memiliki pasar kuda atau lokasi perdagangan kuda. Pasar kuda ini tidak buka 

setiap hari, tetapi hanya pada hari Sabtu. Pada pagi hari tersebut, para pedagang 

berkumpul di pasar untuk menjual atau menukar tambah kuda mereka. Setelah 

waktu sholat suhur, pasar ditutup, dan para pedagang pulang. 

Kabupaten Jeneponto terletak di pesisir selatan Pulau Sulawesi Selatan, 

menawarkan pemandangan yang indah sepanjang jalan. Di sebelah kanan terdapat 

laut, sementara di sebelah kiri terdapat pegunungan perbukitan. Selama perjalanan, 

beberapa tempat menampilkan ladang garam. Konon, nenek moyang mereka 

terdampar di Madura saat berlayar. 

Ballo', sebuah minuman tradisional yang populer di Jeneponto, dibuat dari 
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sari buah lontar yang difermentasi. Minuman ini tersedia dalam tiga varian rasa: 

pahit, manis jambu, dan manis gula. Masyarakat menggunakan Ballo' dengan 

berbagai keyakinan dan menemukan manfaat yang berbeda tergantung pada rasa 

yang dipilih, kadang-kadang bahkan digunakan sebagai obat. Kabupaten Jeneponto 

memiliki iklim tropis basah dan kering, dengan dua musim yang jelas, yaitu musim 

kering dan musim hujan. 

Selain itu, Kota Jeneponto menawarkan beberapa tempat wisata yang layak 

dikunjungi. Pantai Ujung Timur, dengan pemandangan yang memukau, 

menawarkan es kelapa muda dan berbatasan langsung dengan Kota Jeneponto dan 

Bantaeng. Tempat wisata lainnya termasuk Pantai Karsut di Kecamatan 

Arungkeke, Wisata Permandian Boyong dan Birtaria Kassi di Kecamatan 

Tamalatea, Lembah Hijau Rumbia di Kecamatan Rumbia, Air Terjun Bossolo di 

Kecamatan Kelara, Pantai Tamarunang di Kecamatan Binamu, dan Kincir Baling-

Baling di Kecamatan Turatea. Semua tempat ini menawarkan pengalaman wisata 

yang menarik bagi pengunjung di Kabupaten Jeneponto. 

Pada awalnya, Kabupaten Jeneponto hanya terdiri dari lima kecamatan, tetapi 

kemudian mengalami perluasan menjadi sebelas kecamatan, termasuk Bangkala, 

Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Kelara, 

Arungkeke, Tarowang, dan Rumbia. Kabupaten Jeneponto memiliki batas wilayah 

dengan Kabupaten Gowa di utara, laut Flores di selatan, Takalar di barat, dan 

Kabupaten Bantaeng di timur.49 

Kecamatan Kelara, salah satu dari sebelas kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 

memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbia di utara, 

 
49 Basuki Hariato, Jejak Sejarah Jeneponto, 2008.h.11-13. 
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Kabupaten Bantaeng di timur, Kabupaten Gowa di barat, dan Kecamatan Turatea di 

selatan. Wilayah ini terdiri dari lima desa dan lima kelurahan yang tidak berada di 

wilayah pesisir, dengan topografi dan ketinggian yang bervariasi dari permukaan laut. 

Dalam konteks jarak, setiap desa atau kelurahan menunjukkan variasi yang 

cukup signifikan terkait dengan jaraknya dari ibu kota kecamatan dan ibu kota 

kabupaten. Jarak antara desa atau kelurahan dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten 

bervariasi antara 0 hingga 26 km. Desa Bontonompo memiliki jarak terjauh dari ibu 

kota kecamatan, yaitu sekitar 12,8 km, sedangkan Kelurahan Tolo memiliki jarak 

terdekat, hanya sekitar 0,60 km. Wilayah Kecamatan Kelara terdiri dari 10 desa dan 

kelurahan dengan total luas wilayah mencapai 43,95 km².50 

Tabel 4. 1 Penduduk kecamatan Kelara menurut Desa/ Kelurahan tahun 

2017- 2021 

No Desa/Kelurahan 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Tolo 5.869 5.998 6.003 6.010 6.019 

2. Tolo Barat 3.132 3.141 3.145 3.146 3.153 

3. Tolo Selatan 3.544 3.458 3.554 3.556 5.721 

4. Bonto Lebang 1.728 1.734 1.734 1.735 1.738 

5. Samataring 1.506 1.508 1.510 1.512 1.514 

6. Bonto Nompo 1.062 1.065 1.066 1.068 1.070 

7. Gantarang 1.824 1.827 1.829 1.831 1.834 

8. Tombolo 1.294 1.296 1.297 1.299 1.301 

 
50 Kecamatan Kelara dalam Angka 2020 : BPS Kabupaten Jeneponto, 2020) h.19. 
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9. Tolo Timur 3.449 3.455 3.458 3.461 3.466 

10. Tolo Selatan 3.666 3.672 3.676 3.679 3.685 

 Jumlah 27.194 27.241 27.269 27.299 29.499 

Sumber Data : Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 2021 

Selama periode tahun 2017-2021, populasi Kecamatan Kelara mengalami 

fluktuasi tahunan. Data registrasi menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2017, 

jumlah penduduk mencapai sekitar 27.194 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah ini 

meningkat sedikit menjadi sekitar 27.241 jiwa, kemudian mengalami peningkatan 

lagi pada tahun 2019 menjadi sekitar 27.269 jiwa. Jumlah penduduk terus naik pada 

tahun 2020 menjadi sekitar 27.299 jiwa, dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 

dengan sekitar 29.499 jiwa. 

Tabel 4. 2 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kelara 

menurut Desa/Kelurahan, tahun 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 2021 

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan 

No. Kelompok Umur Jumlah 

1. 0-4 2.411 

2. 5-9 2.452 

3 10-14 2.824 

4. 15-34 9.241 

5. 35-54 8.264 

6. 55-57 3.549 

7. 75+ 758 

 
Jumlah 29.499 
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Kelara termasuk dalam kelompok usia produktif, yang berkisar antara 15-54 tahun, 

dengan jumlah terbesar terdapat pada rentang usia 15-34 tahun. Hal ini merupakan 

keadaan menguntungkan karena sekitar separuh dari total penduduk berada dalam 

kategori usia yang dianggap sebagai usia kerja atau usia produktif. Sementara itu, 

sebagian kecil dari populasi merupakan penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) dan 

usia lanjut (65 tahun ke atas). 

Tabel 4. 3 Jenis tanaman pangan Kecamtan Kelara menueurt Desa/Kelurahan , 

tahun 2021 

Sumber Data : Kantor Kecamtan Kelara, tahun 2021 

Di Kecamatan Kelara, sektor pertanian melibatkan berbagai jenis tanaman 

pangan seperti padi sawah, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi 

jalar. Produksi jagung menunjukkan hasil tertinggi dengan rata-rata 5,05 ton per 

hektar, diikuti oleh padi sawah dengan rata-rata produksi yang sama, yaitu 5,05 ton 

per hektar. Selanjutnya, ubi kayu memiliki rata-rata produksi sebesar 21,53 ton per 

hektar, diikuti oleh tanaman ubi jalar dengan rata-rata produksi 12,60 ton per 

No. Tanaman Pangan Jumlah Rata-Rata 

1. Padi 3.166,35 ton 5,05 ton/ha 

2. Jagung 51.370,35 ton 5,05 ton/ha 

3. Kacang Tanah 206,25 ton 1,25 ton/ha 

4. Kacang Hijau 19,55 ton 1,15 ton/ha 

5. Ubi Kayu 2.153,00 ton 21,53 ton/ha 

6. Ubi Jalar 315,00 12,60 ton/ha 
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hektar. Produksi kacang tanah memiliki rata-rata 1,25 ton per hektar, sementara 

produksi kacang hijau rata-rata 1,15 ton per hektar. 

Persepsi masyarakat di Kecamatan Kelara terkait dengan moderasi beragama 

bisa beragam. Sebagian masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang kuat 

tentang pentingnya moderasi dalam beragama, yang mencakup penghargaan 

terhadap agama-agama lain dan kerukunan antar umat beragama. Mereka mungkin 

meyakini bahwa moderasi dalam beragama adalah kunci untuk menjaga harmoni 

dan perdamaian dalam masyarakat. 

Namun, ada juga kemungkinan bahwa ada masyarakat yang belum 

sepenuhnya memahami konsep moderasi beragama atau memiliki persepsi yang 

berbeda. Beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung mempertahankan 

keyakinan mereka sendiri tanpa banyak memahami atau mengenal agama-agama 

lain. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi yang akurat 

atau kurangnya kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota agama lain.. 

B. Esensi Moderasi Beragama di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 

Moderasi beragama pada hakikatnya merujuk untuk bersikap moderat, netral 

tidak ekstrem dan radikal dalam beragama. Dan tujuan dari moderasi beragama 

mengajak menjaga keharmoisan antar umat beragama agar tidak terjadi perpecehan. 

Dalam konteks penelitian ini, esensi moderasi beragama mengacu pada prinsip-prinsip 

yang mendasari moderasi beragama, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama, 

sikap toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antaragama. Sebagaimana yang di 

sampaikan oleh informan Bapak Muhammad Amin. S.Ag selaku kepala KUA Kec. 

Kelara Kab. Jeneponto 
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“Esensi Moderasi Beragama Itu agar masyarakat damai, rukun, dan 
sejahtera tidak menimbulkan konflik, agar semua umat beragama di Indonesia 
saling menghargai rukun, masyarakat yang aman damai, dan tentram. Walaupun 
masyarakat dikelara tidak mengetahui apa itu esensi, hakikat moderasi beragama 
tetapi sudah menjalankan esensi dari modersi beragama contoh misalnya 
perbedaan maulid, ada beberapa yang menbid’ahkan tetapi masyarakat tidak 
bertengker, masyarakat aman-aman saja, tidak ada konflik. Makanya kita 
samapaikan di saat khutbah  untuk pentingnya moderasi, bahwa kita saling 
menghargai, menyayangi saling mempercayai keyakinan.51 

Dari hasil wawancara Peneliti menemukan bahwa esensi moderasi beragama di 

Kecamatan Kelara sangat damai, rukun sehingga tidak terjadi perpecahan baik 

perbedaan pendapat, ormas, mazhab dan lain-lain. Masyarakat Kecamatan kelara 

sangat mengharagai penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan agama dan 

keyakinan. Masyarakat di Kecamatan Kelara memiliki sikap inklusif dan menghormati 

hak setiap individu untuk beragama sesuai dengan kepercayaan mereka. Sebagaimana 

yang di sampaikan bapak Syamsurya S.Pd. S.T  

 

“Moderasi beragama ini peting karena menghadirkan toleransi anatar umat 

beragama dan menghormati personnya dalam berkeyakinan. Hakikat dari pada 

moderasi beragama ini yaitu pentingnya menjaga kerukunan dan menghargai 

keberagaman agama sebagai landasan bagi moderasi beragama. Dengan adanya 

moderasi beragama ini kita saling menghormati dan memahami perbedaan 

agama dan salah satu  kunci dalam menciptakan harmoni antaragama.”52 

 

Dari apa yang di samapaikan oleh informan tersebut, bahwasanya menghormati 

dan menghargai perbedaan adalah salah satu kunci menciptakan keharmonisan umat 

beragama.  
 Pentingnya saling mengenal dan berinteraksi dengan sesama manusia 

merupakan hal yang perlu di pertahankan untuk menhindari masalah-masalah yang 

 
51 Muhammad Amin S.Ag (50 tahun), Kepala KUA Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 09 

Januari 2024. 
52 Syamsurya S.Pd. S.T (47 tahun), Kepala kasi pelayanan umum Kec. Kelara, Wawancara, 

Jeneponto 08 Januari 2024. 
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akan terjadi, salah satu yang perlu dilakukan yaitu saling menghargai dan menghormati 

antar sesama masyarakat yang berbeda paham. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

bapak M. Idrus S.Ag  

“Dengan adanya moderasi beragama ini kita bisa memberikan pemahaman 
kepada masyarakat terkait pentingnya salin menghargai dan menghormati antar 
sesama, toleransi, karena esensi moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk 
bersikap toleransi baik antar sesama Agama maupun berbeda agama. Yang 
dimana kita juga di ajarkan untuk menghormati keyakinan baik dalam keyakinan 
yang masih kental dengan tradisi adat istiadatnya, saya sebagai penyuluh hanya 
memberikan pemahaman terkait adat atau tradisi yang dilakukan itu sudah keluar 
dari ajaran islam tanpa menghakimi yang penting kita sudah sampaikan 
tergantung personnya saja mau terima atau tidak.” 53 

 

Sebagaimana yang disampaikan informan Saling menghormati dan menghargai 

merupakan aspek penting dalam moderasi beragama di Kecamatan Kelara. Masyarakat 

di sini memiliki sikap yang menghormati dan menghargai setiap individu, terlepas dari 

agama dan keyakinan. Masyarakat memandang perbedaan agama sebagai kekayaan 

yang harus dirayakan dan bukan sebagai pemisah atau sumber konflik.  
 

Manusia diciptakan dengan kehormatan dan keistimewaan, dan dalam 

keberagaman, masyarakat diajak untuk saling mengenal dan memperlakukan satu sama 

lain dengan penuh rasa hormat. Larangan terhadap penghinaan, sombong, dan sikap 

merendahkan orang lain juga ditegaskan sebagai tindakan yang tidak disukai oleh 

Allah. Sebagaimana yang di sampaikan informan ibu Harnawati S,Pd  

 

“Moderasi beragama itu cara pandang, sikap, perilaku kita di tengah-tengah 
masyarakat yang mengharuskan kita menekankan pentingnya menghormati hak 
asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai landasan untuk menciptakan 
moderasi beragama yang sehat. Saya sebagai guru perlu menanamkan sikap 
moderasi kepada siswa-siswa agar siswa-siswa nantinya tidak bersikap ekstrem 
atau radikal terhadap suatu paham yang di anut. Karna anak-anak adalah salah 

 
53M. Idrus S.Ag (53 Tahun) Penyuluh KUA Kec. Kelara Wawancara, Jeneponto 09 Januari 
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satu penyambung lidah rakyat yang akan menggantikan kit a nanti jadi kita perlu 
untuk memberikan pemahan tentang moderasi beragama supaya nantinya ia 
memiliki bekal jika ingin melakukan hal-hal yang akan merugikan NKRI seperti 
kita harus menghargai pendapat setiap orang, menghormati tradisi yang di 
lakukan nenek kita karna yang kita tau Indonesia memiliki banyak beragam 
budaya agama dan ras.”54  

Menerima keberagaman budaya, agama, dan berbagai paham dalam Islam 

mengusung konsep toleransi dan moderasi beragama. Artinya, sikap penerimaan dan 

keseimbangan menjadi landasan, di mana keberagaman seseorang harus dihormati dan 

dihargai, asalkan tidak melanggar ketentuan yang telah Allah tetapkan. Di luar itu, 

diperlukan kebebasan untuk menjalani keyakinan masing-masing. 

Mengingat hal tersebut, pentingnya moderasi beragama menjadi sangat nyata. 

Sebab, kecenderungan berlebihan dalam pengamalan ajaran agama seringkali 

mengakibatkan klaim kebenaran sepihak, dengan menganggap diri sendiri sebagai 

yang paling benar, sementara mengkategorikan yang lain sebagai salah. Oleh karena 

itu, pemahaman bahwa tujuan moderasi beragama adalah menciptakan masyarakat 

yang hidup damai tanpa memandang sebelah mata satu sama lain itu sangatlah penting. 

Seperti yang di sampaikan informan bapak H. Saharuddin Turu S.H 

  

“Moderasi beragama itu penting karena dengan memiliki sikap moderat 
dalam beragama, kita dapat saling menghargai dan mendorong terciptanya sikap 
hormat. Selain itu, penting bagi seseorang untuk memegang akidah yang kuat 
dan benar, mengikuti ajaran Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. 
Dengan adopsi sikap moderat dalam beragama, kita tidak perlu khawatir akan 
munculnya paham yang dapat memecah belah dan menciptakan konflik antar 
kelompok, karena kita telah menanamkan nilai penerimaan terhadap perbedaan 
sebagai keindahan dalam kehidupan. Perbedaan juga menjadi motivasi untuk 
tidak menghakimi seseorang, dan memberikan pengajaran tentang cara 
menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis dalam berbagai 
keberagaman."55 

 

 
54 Harnawati S.Pd (42 tahub) Guru Mts Nahdatul Ulum Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 

08 Januari 2024 
55 H. Saharuddin Turu S.H (50 tahun) Penyuluh KUA Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 08 

Januari 2024 
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Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kelara, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa banyak di antara masyarakat menyatakan bahwa esensi moderasi 

beragama adalah mengajak kita untuk selalu damai, rukun, dan sejahtera dalam hal 

perbedaan tanpa menimbulkan konflik.  Peneliti juga menemukan esensi moderasi 

beragama di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto mengajarkan untuk saling 

menhormati dan menghargai perbedaan paham, perilaku dan hak menunaikan ajaran 

agama yang dipahami. Juga penghargaan terhadap perbedaan agama, sikap toleransi, 

saling menghormati, dan kerjasama antaragama. Masyarakat merasa bahwa moderasi 

beragama sangat penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan. 

C. Cara Mengimplementasikan Moderasi Beragama di Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto   

1. Kajian rutin tentang moderasi beragama  

Masyarakat kecamatan Kelara dapat mengadakan forum atau kegiatan kajian 

secara rutin tentang moderasi beragama. Langkah ini membuat masyarakat lebih 

paham tentang moderasi beragama dan juga untuk menjalin silaturahmi antar sesama.   

Sebagaimana yang di sampaikan H. Saharuddin Turu S.H 

“Kajian rutin tentang moderasi beragama dapat menjadi tempat bagi 
masyarakat dari berbagai pemahaman di satukan untuk di jadikan suatu 
pengetahuan baru, sehingga kita diskusikan dengan terbuka dan kita saling 
menghormati pemahaman dan pendapat sesama”56 

Dari apa yang disampaiakan di atas bahwa Hal ini juga memungkinkan 

masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. 

Dalam kajian rutin tentang moderasi beragama, orang dapat menghargai perbedaan dan 

mencari kesamaan dalam nilai-nilai dan tujuan yang dipegang oleh masing-masing 

 
56 H. Saharuddin Turu S. H (50 tahun) Penyuluh KUA Kec. Kelara, Wawancara, 08 Januari 
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agama. Dengan saling memahami dan menghormati, masyarakat dapat menciptakan 

lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihormati dan diakui dalam 

keyakinan agama mereka. Seperti Halnya yang disampaikan Oleh Bapak Hasanuddin 

S.Pdi S.T 

“Kajian rutin tentang moderasi beragama diimplementasikan dengan 
tujuan utama untuk mempererat silaturahmi dengan berkumpul bersama dalam 
suatu tempat. Kajian ini memberikan wadah bagi setiap individu untuk 
menyuarakan pendapatnya tanpa menciptakan rasa merendahkan atau 
menyudutkan pandangan yang berbeda. Melalui kajian, bertujuan memberikan 
bekal kepada masyarakat agar mereka dapat memahami bahwa perbedaan 
bukanlah sesuatu yang buruk, dan tidak seharusnya menjadi dasar untuk saling 
bermusuhan atas perbedaan pandangan yang diyakini.”57 

Selain itu, kajian rutin ini juga dapat melibatkan tokoh agama dan pemimpin 

masyarakat. Keberadaan mereka dalam kajian ini dapat memberikan arahan dan 

perspektif yang lebih luas. Dengan melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat, 

dialog dapat menjadi lebih produktif dan menghasilkan solusi yang lebih baik dalam 

memperkuat kerukunan antarumat beragama. 

Tokoh agama dan pemimpin masyarakat memiliki peran penting dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog antarumat beragama. Dalam 

peran mereka, mereka dapat mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan 

pemahaman yang lebih baik antarumat beragama. Dengan kerjasama dan kolaborasi 

antara tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan individu dari berbagai agama, dialog 

antarumat beragama dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kerukunan 

dan harmoni dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, mengadakan forum atau kajian rutin tentang moderasi beragama  

di kecamatan Kelara dapat menjadi langkah penting dalam membangun hubungan yang 

 
57Hasanuddin S.Pdi (45 tahun) Staf KUA Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 07 Januari 
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harmonis dan saling menghormati. Melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat 

dalam dialog ini juga dapat memperkuat kerukunan dan menghasilkan solusi yang lebih 

baik. Kajian rutin ini bertujuan untuk memperluas wawasan keagamaan masyarakat 

agar mereka tidak terjebak dalam pemikiran sempit atau picik ketika melihat perbedaan 

antar agama. Dengan mengikuti kajian moderasi beragama secara rutin, masyarakat 

dapat lebih memahami nilai-nilai universal yang terdapat dalam setiap agama, serta 

menghargai keragaman sebagai kekayaan dan bukan sebagai sumber konflik. 

2. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 

Dalam keragaman beragama dengan wawasan keilmuan tentang agama 

merupakan suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat 

hidup berdampingan secara harmonis tanpa mengorbankan identitas keagamaannya. 

Lembaga pendidikan secara tepat dapat dianggap sebagai "laboratorium moderasi 

beragama." Hal ini dikarenakan pemahaman bahwa Indonesia, khususnya di 

kecamatan Kelara, memiliki keragaman etnis dan agama. Sekolah, sebagai lembaga 

pendidikan, memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir moderasi beragama. 

Dalam konteks ini, perlu dihindari pandangan eksklusif dan tindakan ekstremisme 

kekerasan yang mengatasnamakan agama, karena hal tersebut dapat merusak 

keberagaman dan persatuan bangsa yang majemuk. 

Pentingnya "batu pertama" moderasi beragama ditekankan, dimulai dari 

fondasi filosofi universal dalam hubungan sosial kemanusiaan. Lembaga pendidikan 

menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan kepekaan peserta didik terhadap berbagai 

perbedaan. Melalui ruang dialog, guru dapat memberikan pemahaman bahwa agama 

seharusnya membawa pesan cinta, bukan kebencian. Sistem di sekolah harus 

memberikan kebebasan pada perbedaan tersebut. 
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Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh risalah Jakarta, salah satunya, 

menekankan perlunya pemerintah memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang 

moderat sebagai arus utama. Ini dapat dicapai dengan mempromosikan pentingnya 

menjalani kehidupan beragama secara moderat sebagai panduan spiritual dan moral. 

Sebagaimana yang disamapaikan Ibu Harnawati S.Pd 

“Salah satu cara kita sebagai guru yaitu memasukkan pemahaman 
tentang moderasi beragama di proses pembelajaran agar anak-anak tau 
bagaimana toleransi, menghargai perbedaan, dan penjelasan tentang Indonesia 
itu memiliki banyak ragam Bahasa, suku, ras dan agama, ini salah satu cara kita 
untuk memberikan pemahaman bagi anak-anak bahwa kit aini memiliki banyak 
perbedaan yang harus kita hormati, dan hargai agar tidak terjadi konflik.”58 

Ancaman utama terhadap kesatuan suatu negara adalah konflik berbasis agama, 

terutama yang melibatkan tindakan kekerasan. Karena agama dan para penganutnya 

cenderung memiliki unsur keberpihakan yang penuh dengan muatan emosi dan 

subjektivitas yang tinggi. Meskipun penting untuk dicatat bahwa kekerasan dan 

ekstremisme bukanlah esensi dari ajaran agama apa pun. Oleh karena itu, moderasi 

beragama hadir sebagai usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai moral spiritual agama 

dan menciptakan kehidupan beragama yang bebas dari kekerasan. Seperti halnya juga 

di sampaikan ibu Hasriah S.H 

“Salah satu pengimplemtasian moderasi beragama dikecamatan kelara 
dapat dilakukan melalui Pendidikan karena dengan Pendidikan adalah pondisi 
utama bagi masa depan yang baik terkhsus anak-anak yang berada di sekolah 
MTS penanaman nilai-nilai moderasi beragama ini bagus ditanamkan di anak-
anak karna masa depan bangsa tergantung dengan Pendidikan anak-anak zaman 
sekarang. Pendidikan juga menjadi salah satu acuan agar anak muda bisa 
mengetahui apa itu moderasi beragama karna kemampuan kita terbatas sebagai 
masyarakat, jadi penting di tanamkan di Pendidikan untuk masa depan bangsa.”59  

 
58 Harnawati S.Pd (42 tahun) Guru Mts. Nahdatul Ulum Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 

09 Januari 2024 
59 Hasriah S. H (43 Tahun) Admin Kua Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 09 Januari 2024 
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Dengan adanya program pendidikan agama di sekolah-sekolah dan masyarakat. 

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pemahaman yang seimbang tentang 

agama-agama yang ada di kecamatan Kelara, serta mendorong dialog dan apresiasi 

terhadap perbedaan. 

“Program pendidikan agama masuk di sekolah-sekolah dapat menjadi 
wadah untuk memperkenalkan siswa dengan berbagai agama yang ada di 
kecamatan Kelara. Melalui program ini, siswa dapat belajar tentang ajaran, 
praktik, dan nilai-nilai yang mendasari agama-agama tersebut. Dengan adanya 
Pendidikan ini  untuk memperluas pengetahuan siswa tentang agama-agama 
yang berbeda dan mendorong mereka untuk menghargai dan menghormati 
perbedaan tersebut.”Selain itu, program ini juga dapat mendorong dialog antar-
siswa dari berbagai agama. Diskusi dan pertukaran pendapat yang terbuka dan 
saling menghormati dapat membantu siswa memahami perspektif yang berbeda 
dan memperdalam pemahaman mereka tentang agama-agama lain. Dalam 
lingkungan yang inklusif, siswa dapat belajar untuk melihat perbedaan sebagai 
kesempatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama.”60 

Selain di sekolah, program pendidikan agama masuk juga harus melibatkan 

pelatihan bagi para guru dan pemimpin agama. Pelatihan ini bertujuan untuk 

mempersiapkan mereka dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dengan tepat. 

Guru dan pemimpin agama perlu memahami pentingnya menghormati perbedaan 

agama dan melibatkan siswa atau jemaat dalam dialog yang konstruktif. Mereka juga 

perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan 

pesan moderasi beragama dengan cara yang dapat diterima oleh semua individu. 

Dalam keseluruhan, program pendidikan agama inklusif di sekolah-sekolah dan 

masyarakat dapat menjadi langkah penting dalam memperkenalkan pemahaman yang 

seimbang tentang agama-agama yang ada di kecamatan Kelara. Program ini juga dapat 

mendorong dialog dan apresiasi terhadap perbedaan agama. Melalui pelatihan bagi 

guru dan pemimpin agama, pesan moderasi beragama dapat disampaikan dengan tepat. 

 
60 Harnawati S.Pd (42 tahun) Guru Mts. Nahdatul Ulum Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 

09 Januari 2024 
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Dengan melibatkan seluruh komunitas, program ini dapat menciptakan lingkungan 

yang inklusif, harmonis, dan menghormati kebebasan beragama setiap individu. 

3. Mengadakan Kegiatan Bersama  

Salah satu cara pengimplemtasian keberagaman beragama Masyarakat 

kecamatan Kelara yaitu mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan warga dari 

berbagai pemahaman terkait agama, seperti festival keagamaan, kegiatan sosial, atau 

kerja sama dalam hal kemanusiaan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat 

kerjasama dan persaudaraan antarumat beragama. Sebagaimana yang di sampaikan 

Informan  

“Kita sering kali melakukan kerja bakti, gotong royong dalam 
menyelesaikan masalah di lingkungan kami, dan tidak melihat ras, agamanya 
kita sama-sama bekerja sama misalnya jika ada pembangunan rumah atau 
perombakan rumah kami sama-sama membantu untuk mengikat tali silaturahmi 
di samping itu kita juga bisa menjalin komunikasi yang baik sehingga kita 
makin akrab tanpa adanya perselisihan.”61 

Salah satu bentuk kegiatan yang  diadakan adalah festival keagamaan. Festival 

ini dapat menjadi momen di mana masyarakat dari berbagai agama dapat berkumpul, 

berinteraksi, dan merayakan keanekaragaman keagamaan yang ada di kecamatan 

Kelara. Melalui festival ini, masyarakat mengenal lebih dekat ajaran, budaya, dan 

tradisi agama-agama yang berbeda. Festival keagamaan juga dapat menjadi wadah 

untuk berbagi pengalaman, pemahaman, dan kekayaan spiritual masing-masing agama. 

Sebagaimana di sampaiakan Informan Bapak Muhammad Amin S.Ag 

“Festival keagaamman ini membuat kita menjalin silaturahmi dengan 
beragaman aliran seperti NU, Muhammadiyah, Salafi dan lain-lain. Kita di sini 
di kecamatan kelara selalu mengadakan festival keagamaan, dan kami biasa 
laksanakan di bulan suci rhamadan.”62  

 
61 Syamsinar. T (42 Tahun), Tokoh Masyarakat Kec. Kelara. Wawancara, Jeneponro 10 

Januari 
62  Muhammad Amin S.Ag (50 tahun), Kepala KUA Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 09 
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Selain festival keagamaan, kegiatan sosial juga dilakukan bersama antarumat 

beragama. Misalnya, kegiatan bakti sosial, seperti penggalangan dana untuk kegiatan 

amal atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan sosial ini, 

masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan perubahan positif dalam kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga memperkuat persaudaraan dan rasa saling 

peduli antarumat beragama. 

Kerja sama dalam hal kemanusiaan juga merupakan bentuk kegiatan yang dapat 

melibatkan warga dari berbagai agama. Misalnya, proyek pembangunan fasilitas 

umum, program pemberdayaan masyarakat, atau program penanggulangan bencana. 

Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang 

lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga memperkuat 

kerjasama dan persaudaraan antarumat beragama dalam menjalankan misi 

kemanusiaan. 

Melalui kegiatan bersama ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat satu sama 

lain, menghargai perbedaan, dan membangun ikatan sosial yang kuat. Dalam hal ini, 

masyarakat dapat melihat perbedaan sebagai sumber kekayaan dan saling belajar dari 

satu sama lain. Kegiatan bersama juga dapat menciptakan ruang untuk memperdalam 

pemahaman tentang agama-agama lain dan memperkuat persaudaraan antarumat 

beragama. 

Jadi pada dasarnya mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan warga dari 

berbagai agama di kecamatan Kelara dapat menjadi langkah penting dalam  

memperkuat kerjasama dan persaudaraan antarumat beragama. Melalui festival 

 
Januari 2024. 
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keagamaan, dan kegiatan sosial, masyarakat dapat mengenal lebih dekat satu sama lain, 

menghargai perbedaan, dan membangun ikatan sosial yang kuat. Dengan kerjasama 

dan persaudaraan yang kuat, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang, 

harmonis, dan saling mendukung antarumat beragama. 

D. Hasil implementasi moderasi beragama di Masyararakat Kecamatan Kelara, 

Kabupaten Jeneponto  

1. Terciptanya Kerukunan Antar-Agama 

Dalam masyarakat kecamatan Kelara, moderasi beragama dianggap sebagai 

kunci untuk menjaga kerukunan antaragama. Masyarakat ini menyadari pentingnya 

menghindari konflik agama dan mendorong dialog antaragama sebagai cara untuk 

membangun pemahaman bersama, saling pengertian, dan harmoni di antara warga 

yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Sebagaimana yang di sampaiakan 

informan 

“Moderasi beragama ini bagus karna memiliki peran penting dalam 
menciptakan lingkungan harmonis terutama di kecamatan Kelara. Dengan adanya 
Moderasi beragama membantu menciptakan lingkungan harmonis dengan 
mengedepankan sikap saling pengertian, toleransi, dan penghargaan terhadap 
perbedaan agama. agar setiap orang dapat hidup sesuai dengan kepercayaan mereka 
tanpa takut diskriminasi. Selain itu, moderasi beragama juga melibatkan penolakan 
terhadap diskriminasi agama. Saya tau bahwa diskriminasi agama dapat 
menciptakan ketegangan, konflik, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, kami di sini sebagai masyarakat bagaiaman agar menciptakan 
lingkungan di kecamatan Kelara tanpa memandang agama atau kepercayaan. Tidak 
ada diskriminasi berdasarkan agama, dan setiap individu memiliki kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan membangun 
hubungan yang positif dengan sesama warga.”63 

Selain itu, moderasi beragama juga melibatkan promosi perdamaian dan 

kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, masyarakat berusaha untuk 

membangun jembatan antarumat beragama melalui dialog, saling pengertian, dan 

 
63 Syamsurya S.Pd. S.T (47 tahun), Kepala kasi pelayanan umum Kec. Kelara, Wawancara, 

Jeneponto 08 Januari 2024. 
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kerjasama. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai, mereka berusaha untuk 

memecahkan mispersepsi, mendorong dialog yang harmonis, dan mencari solusi 

bersama untuk masalah yang mungkin timbul. 

Dalam keseluruhan, responden menyatakan bahwa moderasi beragama 

berperan penting dalam menciptakan lingkungan harmonis di kecamatan Kelara. Sikap 

saling pengertian, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan agama, penolakan 

terhadap diskriminasi agama, dan promosi perdamaian antarumat beragama menjadi 

dasar dalam mencapai tujuan ini. Dengan adanya moderasi beragama, setiap individu 

dapat hidup berdampingan dengan damai, merasa dihormati, dan bebas dari tekanan 

atau diskriminasi agama. 

2. Penghargaan terhadap Perbedaan Budaya 

Penghargaan terhadap perbedaan budaya adalah prinsip penting yang harus 

ditanamkan di masyarakat Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Hal ini penting 

untuk mengembangkan sikap inklusif dan menghormati keberagaman budaya sebagai 

alat mempertahankan budaya yang dimiliki. Penghargaan terhadap perbedaan budaya 

melibatkan pengertian bahwa setiap individu memiliki kebudidayaan dan adat istiadat 

yang masih melekat. Sebagaimana yang di sampaiakan oleh Informan Ibu Syamsinar.T  

“Budaya yang masih melekat di Kecamatan kelara bahkan di Jeneponto 
yaitu memotong kuda pada saat pernikahan maupun Khitanan, dimana kuda 
merupakan symbol dan tradisi yang di miliki oleh Masyarakat Jeneponto. Ada 
juga A’matoang yaitu memberikan Oleh-oleh dari pengantin perempuan 
kepada keluarga si Laki-laki berupa sarung satu lusin dan pihak laki-laki wajib 
mengembalikan ke pihak perempuan Ketika sudah memiliki seorang Anak, 
seperti memberikan Alat perabor Rumah”64 

 
64 Syamsinar. T (40 tahun),Masyarakat Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, wawancara, Jeneponto 

09 Januari 2024 
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Dari apa yang disampaikan informan, bahwasanya budaya yang dimiliki di 

kecamatan kelara bukan sebagai penghalang untuk saling menghargai dan 

menghormati, dengan adanya budaya dapat mempererat hubungan kekerabatan antara 

keluarga. Dan juga salah satu symbol masyarakat Jeneponto Kuda. Seingga 

menjadikan kuda sebagai makanan utama pada saat pernikahan dan Khitanan. 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh informan Siti Nurhikmah 

“Budaya yang dimiliki Jeneponto termasuk keras, dalam artian keras 
yaitu melanjutkan tradisi dari nenek moyang dan tidak boleh di tinggalkan. Ini 
salah satu Budaya yang dimiliki masyarakat Kecamatan Kelara, namun dengan 
adanya budaya ini dapat menjadikan masyarakat hormat dan menghargai yang 
lebih tua. tradisi yang semua yang dianggap”65  

Dari apa yang disampaikan informan Peneliti menemukan  

Dari apa yang disampaikan informan peneliti menemukan Masyarakat yang 

memahami perbedaan Budaya mengakui bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk 

memilih dan menjalankan tradisi dan adat istiadat yang dimiliki sendiri. Masyarakat 

menghargai perbedaan budaya sebagai salah satu nilai dasar dalam untuk menghargai 

orang-orang terdahulu sebagai salah satu bentuk kehormatan kepada orang berjasa di 

kehidupannya. Dalam pandangan ini, masyarakat tidak boleh menghakimi atau 

mendiskriminasi individu berdasarkan Budaya mereka, melainkan harus menghormati 

perbedaan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk meyakini perbedaan 

budaya mereka. 

Selain itu, moderasi beragama juga melibatkan penghindaran sikap fanatisme 

atau ekstremisme agama. Masyarakat yang mempraktikkan moderasi beragama 

mengakui bahwa fanatisme atau ekstremisme agama dapat mengancam stabilitas sosial 

 
65 Siti Nurhikmah (20 tahun), Masyarakat Kec. Kelara, Kab. Jeneoponto, wawancara, 08 

Februari 2024. 
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dan menghambat dialog antarumat beragama. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk 

membangun hubungan yang harmonis dengan sesama warga, tanpa memaksakan 

keyakinan atau merasa lebih baik dari orang lain berdasarkan agama mereka.66 

Dalam masyarakat multibudaya Kecamatan Kelara, sikap keberagaman 

dianggap sebagai suatu kebutuhan yang penting. Pandangan masyarakat di Kecamatan 

Kelara terhadap keberagaman cenderung positif, di mana mereka memahami bahwa 

dalam agama Islam terdapat berbagai ajaran dan pemahaman yang tidak seharusnya 

menjadi sumber masalah. Keberagaman dianggap sesuatu yang alami dan tidak perlu 

dijadikan sebagai permasalahan, terutama jika perbedaan tersebut tidak mencakup hal-

hal fundamental seperti rukun iman dan Islam. 

Dalam menghadapi keberagaman, masyarakat Kecamatan Kelara mengambil 

sikap saling menghormati dan menghargai tanpa membandingkan satu pemahaman 

dengan yang lain. Mereka menerapkan sikap moderat, artinya mampu 

menyeimbangkan antara aspek keagamaan dan sosial. Kesadaran akan pentingnya 

harmoni di antara sesama sangat tinggi, dan meskipun keberagaman muncul dalam 

kehidupan sehari-hari, masyarakat mampu menjaga kedamaian tanpa adanya 

pertikaian. 

Masyarakat Kecamatan Kelara juga percaya bahwa kekuatan dalam agama 

sejalan dengan kemampuan dalam bersosialisasi. Misalnya, keterlibatan laki-laki 

dalam sholat berjamaah dianggap sebagai bentuk sosialisasi dan silaturahmi yang 

positif. Sama halnya, perempuan di Kecamatan Kelara dianggap mampu 

 
66 Khaerun Nisa “Perspektif Tokoh Masyarakat Tentang Pendidikan Moderasi Beragama Di  

Kota Parepare Sulawesi Selatan”. Vol.7 no 1 (Juli, 2021) h. 25-26. 

https://blamakassar.ejournal.id/educandum/article/download/486/320/. (Diakses 12 Januari 2024) 
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mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan sosial melalui peran perwira dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti dalam menjalankan tugas-tugas ibu-ibu. Keseluruhan, 

masyarakat ini menganggap bahwa penguatan dalam aspek keagamaan secara otomatis 

menciptakan fondasi yang kuat untuk berinteraksi sosial dengan sesama. Sebagaimana 

yang disampaiakan Bapak Idrus S.Ag  

“Masyarakat Kecamatan Kelara menunjukkan kemampuan untuk 
menghadapi perbedaan, baik itu dalam hal agama maupun mazhab. Masyarakat 
ini mengadopsi sikap moderat dengan mengutamakan toleransi, saling 
menghargai, dan meyakini kebenaran keyakinan agama dan mazhab masing-
masing. Hal ini memungkinkan mereka menerima keputusan dengan kepala 
dingin, tanpa terlibat dalam tindakan anarkis.”67 

Mengembangkan sikap saling menghormati dan mengapresiasi perbedaan 

budaya di kecamatan Kelara dapat diwujudkan melalui pengorganisasian pertemuan 

atau acara yang menghargai dan merayakan perbedaan agama, serta melalui program 

pendidikan dan kampanye informasi. Dengan pendekatan yang inklusif dan terbuka, 

masyarakat dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama 

lain, membangun rasa saling menghormati, dan menciptakan lingkungan yang 

harmonis dan inklusif bagi semua agama. 

3. Terwujudnya Kedamaian  

Salah satu hasil dari moderasi beragama yaitu terwujudnya kedamaian anatar 

agama. Kedamaian ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan persaudaraan 

antarumat beragama. Sebagaimana yang di sampaikan Informan  

“Masyarakat Kec. Kelara di sini saya lihat sangat damai, rukun, 
harmonis dan sejahtera. Tidak ada pertikaian, salah satu caranya mejudukan 
kedamian masyarakat Kecamatan Kelara yaitu sering kali melakukan kerja 
bakti, gotong royong dalam menyelesaikan masalah, dan tidak melihat budaya, 
agamanya kita sama-sama bekerja sama misalnya jika ada pembangunan rumah 
atau perombakan rumah kami sama-sama membantu untuk mengikat tali 

 
67 M. Idrus S.Ag (53 tahun) Penyuluh KUA Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 08 Januari 2024. 
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silaturahmi di samping itu kita juga bisa menjalin komunikasi yang baik 
sehingga kita makin akrab tanpa adanya perselisihan.”68 

Salah satu wujud kedamaian dapat terlihat melalui penyelenggaraan festival 

keagamaan. Festival ini menjadi momen di mana masyarakat memperkuat perdamaian 

di antara sesama, saling menghargai tanpa memandang perbedaan paham. Melalui 

festival ini, masyarakat dapat lebih memahami ajaran, budaya, dan tradisi dari agama-

agama yang berbeda. Festival keagamaan juga menjadi sarana untuk berbagi 

pengalaman, pemahaman, dan kekayaan spiritual dari setiap agama. Sebagaimana di 

sampaiakan Informan Bapak Muhammad Amin S.Ag 

“Dengan adanya Festival keagaamman ini kita melihat bagaimana 
damainya, saling mengahargainya masyarakat, membuat kita menjalin 
silaturahmi dengan beragaman aliran seperti NU, Muhammadiyah, Salafi dan 
lain-lain. Kita di sini di kecamatan kelara selalu mengadakan festival 
keagamaan, dan kami biasa laksanakan di bulan suci Rhamadan.”69  

Dari apa yang disampaikan oleh informan, terungkap bahwa masyarakat 

Kecamatan Kelara hidup dalam damai, rukun, dan sejahtera dengan mengadakan 

festival keagamaan. Tidak ada konflik yang terjadi sama sekali karena masyarakat 

memahami pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan paham. 

Dengan terwujudnya kedamaian, masyarakat dapat lebih dekat satu sama lain, 

menghargai perbedaan, dan membangun ikatan sosial yang kuat. Dalam konteks ini, 

masyarakat dapat menganggap perbedaan sebagai sumber kekayaan dan saling belajar 

satu sama lain. Melalui kegiatan bersama, tercipta ruang untuk lebih memahami 

agama-agama lain dan memperkuat persaudaraan antarumat beragama. 

 
68 Syamsinar. T (42 Tahun), Tokoh Masyarakat Kec. Kelara. Wawancara, Jeneponro 10 

Januari 
69  Muhammad Amin S.Ag (50 tahun), Kepala KUA Kec. Kelara, Wawancara, Jeneponto 09 

Januari 2024. 
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Jadi pada dasarnya, terwujudnya kedamaian yang melibatkan warga dari 

berbagai agama di Kecamatan Kelara dapat menjadi langkah penting dalam 

memperkuat kerjasama dan persaudaraan antarumat beragama. Melalui festival 

keagamaan dan kegiatan sosial, masyarakat dapat lebih mengenal satu sama lain, 

menghargai perbedaan, dan membangun ikatan sosial yang kuat. Dengan kerjasama 

dan persaudaraan yang kokoh, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang 

harmonis dan saling mendukung antarumat beragama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Esensi moderasi 

beragama bagi masyarakat Kecamatan Kelara yaitu masyarakat kecamatan 

kelara memiliki sikap damai, rukun, sejahtera. Masyarakat kecamatan kelara 

memiliki sikap penghargaan terhadap perbedaan paham, sikap toleransi, saling 

menghormati, dan kerjasama antar umat beragama. Masyarakat kecamatan 

kelara memandang bahwa moderasi beragama sangat penting dalam menjaga 

kerukunan dan keharmonisan. 

2. Implementasi Moderasi beragama di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto 

meliputi, Kajian rutin tentang moderasi beragama yang bertujuan untuk 

memperluas wawasan keagamaan masyrakat kecamatan kelara, meningkatkan 

pemahaman keagamaan, dan mengadakan kegiatan bersama. Dengan demikian, 

masyarakat kecamatan Kelara dapat hidup dalam damai, rukun, harmoni, saling 

menghormati, dan memperkuat toleransi antarumat beragama. 

3. Hasil moderasi beragama di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yaitu 

terciptanya kerukunan, penghargaan terhadap perbedaan budaya, dan 

terwujudnya kedamaian. Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Kelara 

terhindar dari yang Namanya konflik atau pertentangan terhadap perbedaan 

paham. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan saran sebagai berikut 

Pertama, Kepada Pemerintah Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto agar 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang moderasi beragama agar 



 

 
 

masyarakat tidak asing lagi mendengar kata moderasi beragama dan agar masyarakat 

lebih moderat, toleransi, dan lebih menghargai setiap perbedaan baik itu perbedaan 

agama, budaya, Bahasa dan lain-lain. 

Kedua, kepada tokoh Agama yang ada di Kecamatan Kelara, Kabupaten 

Jeneponto agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita memiliki 

beragam Agama, memiliki 4 mazhab dan perlu untuk memberikan pemahaman terkait 

mazhab tersebut sehingga masyarakat lebih terarah dalam menjalankan mazhab 

tersebut juga pentingnya pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya 

moderasi beragama agar mencegah terjadinya konflik antar perbedaan paham, perilaku 

dan hak menunaikan ajaran Agama yang dipahami.  

Ketiga, Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis ini, 

peneliti menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan hasil yang dicapai kurang 

maksimal, sehingga peniliti menyarankan agar penelitian dilakukan lebih mendalam 

lagi dan lebih akurat lagi sehingga kedepannya akan menjadi informasi yang belum 

tertuang dalam penelitian ini.   
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LAMPIRAN 

Proses Wawancara dengan Informan 

 

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amin S.Ag Kepala KUA Kec. Kelara. 

Wawancara tersebut dilaksanakan di Kantor KUA Kec. Kelara 

 

Wawancara dengan Bapak Syamsurya S.Pd S.T Kepala Seksi Kasi Pelayanan 

Umum Kantor Camat Kelara. Wawancara tersebut di laksanakan di Kantor 

Kecamatan Kelara. 
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Wawancara Bersama Penyuluh KUA Kecamatan Kelara. Wawancara tersebut di 

laksanakan di kantor KUA Kec. Kelara di Ruangan para penyuluh KUA 

 

Wawancara dengan bapak Hasanuddin S.Pdi Staf KUA Kec. Kelara 
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Wawancara dengan salah satu Kepala Kelurahan yang ada di kecamatan Kelara 

Bapak Chairil Anwar Lurah Tolo Selatan Kec. Kelara 

 

Wawancara dengan salah satu Kepala Desa yang ada di kecamatan Kelara, bapak 

H. Subardi Kepala Desa Samataring Ke. Kelara 
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Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kec. Kelara Atas Nama 

Serli 

 

Wawancara dengan salah satu Tokoh Pemuda Kec. Kelara Atas nama Ikram Ahmad 
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Wawancara dengan salah satu Staf Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara. Atas 

Nama Bapak Taslim 

 

Wawancara dengan salah satu tokoh agama Desa Samataring Kec. Kelara Bapak 

Abdurahim (Imam Desa Samataring Kec. Kelara) 
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Surat Izin penelitian dari Provinsi Sulawesi Selatan 
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Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Jeneponto  
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DAFTAR INFORMAN 

No. Nama Pekerjaan Umur 

1. Muhammad Amin S. Ag Kepala KUA Kec. Kelara 50 tahun 

2. Dra. Rambiati Penyuluh KUA 60 tahun 

3. H. Saharuddin Turu S.H Penyuluh KUA 50 tahun 

4. Ika wardani Penyuluh KUA 31 tahun 

5. Hasnawati S.Ag Penyuluh KUA 48 tahun 

6. Hasriah S.H Admin KUA 43 tahun 

7. M. Idrus S.Ag Penyuluh KUA 53 tahun 

8. Hasanuddin S.Pdi Staf KUA 45 tahun 

9. Syamsurya S.Pd S.T Kepala seksi Kasi Pelayanan 

Umum Di Kantor Camat Kec. 

Kelara 

47 tahun 

10. Harnawati S.Pd Guru Mts Nahdatul Ulum Kec. 

Kelara 
42 tahun 

11. Chairil Anwar Lurah Tolo Selatan, Kec. 

Kelara 
42 tahun 

12. H. Subardi Kepala Desa Samataring Kec 

Kelara 
50 tahun 

13. Abdurahim Imam Desa Samataring Kec. 

Kelara 

45 tahun 

14. Ikram Ahmad Mahasiswa 22 tahun 

15. Taslim Staf Kel. Tolo Selatan Kec. 

Kelara 

25 tahun 

16. Serli Tokoh masyarakat Kec. Kelara 25 tahun 

17. Syamsinar. T Tokoh Masyarakat Kec. Kelara 42 tahun 

18. Siti Nurhikmah Masyarakat Kec. Kelara 20 tahun 

19. Tenri  Masyarakat Kec. Kelara 18 tahun 

20. Aminah  Masyarakat Kec. Kelara 18 tahun 
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Daftar pertanyaan wawancara 

➢ Pertanyaan untuk masyarakat : 

 

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar kata Moderasi Beragama? 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau hal yang semacamnya 

tentang Moderasi Beragama? 

3. Kalau mendengar kata Moderasi Beragama itu sendiri, apa yang terlintas di 

kepala Bapak/Ibu mengenai hal itu? 

4. Moderasi Beragama itu sendiri terdiri dari 4 Pilar utama, yaitu Komitmen 

Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap budaya 

lokal. Melihat keempat pilar tersebut, menurut Bapak/Ibu apakah keempat hal 

tersebut sudah terlaksana di kecamatan Kelara? 

5. Mungkin bisa diberikan contoh dari pengimplementasian tersebut! 

6. Apakah Bapak/Ibu sendiri setuju dengan hal-hal tersebut? 

7. Apakah ada upaya dari pemerntah daerah (dalam hal ini kecamatan) dalam 

memperkenalkan Moderasi Beragama ini kepada warganya? 

8. Jika ada perilaku yang tidak moderat (baik itu konservatif maupun liberal), 

bagaimama bapak/ibu menanggapi hal itu? 

 

➢ Pertanyaan Untuk PemDa Kecamatan Kelara 

 

1. Apakah ada anjuran dari pemerintah yang diatas kecamatan, baik itu PemKab 

atau PemProv terkait Penguatan Moderasi Beragama kepada Kecamatan 

Kelara? 

2. Bagaimana respon Pemerintah Kecamatan terkait hal itu? 

3. Moderasi Beragama telah dimasukkan di dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasinonal 2020-2024 oleh kemenag RI, dengan Visi 

Renstra Kemenag yang berbunyi “Membentuk masyarakat yang taat 

beragama, moderat, cerdas dan unggul”. Nah bagaimana tanggapan bapak/ibu 

sebagai pemerintah kecamatan menanggapi hal tersebut? 

4. Bagaimana esensi Moderasi Beragama di kecamatan kelara ini? 

5. Apakah ada upaya dari pemerntah daerah (dalam hal ini kecamatan) dalam 

memperkenalkan Moderasi Beragama ini kepada warganya? 

6. Dari pandangan Pemerintah kecamatan sendiri dalam melihat situasi 

warganya, apakah Moderasi Beragama sudah diimplementasikan oleh warga 

kecamatan kelara itu sendiri? 

7. Bagaimana tanggapan pemerintah jika ada masyarakat yang tidak moderat? 
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ditinggal seoarang ayah dan di besarkan oleh 

seorang ibu. Penulis dua bersaudara dan 
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