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ABSTRAK 

Nama : Fathurrahman 

NIM : 80200222009 

Prodi : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Majlis 
Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang kota Makassar Sulawesi 
Selatan 

 

Penelitian ini berjudul Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama 
pada Majelis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikang  Kota Makassar Sulawesi 
Selatan. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan Implementasi 
nila-nilai moderasi beragama pada majlis taklim an-Nur Kelurahan 
Panaikang, 2) Untuk mendeskripsikan kendala implementasi nilai-nilai 
moderasi beragama pada majlis taklim an-Nur Kelurahan panaikang, 3) 
Untuk mendeskripsikan dampak implementasi nilai-nilai moderasi beragama 
pada majlis taklim an-Nur Kelurahan Panaikang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam 
penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
didapatkan melalui kuesioner dan wawancara peneliti dengan narasumber 
terkait majelis taklim masjid an-Nur. Adapun data sekunder yaitu data 
penelitian yang diperoleh melalui catatan, buku, majalah, dan lain 
sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu, 
Pedoman observasi, pedoman wawancara, daftar ceklis dokumentasi.  Tujuan 
penelitian  yaitu mendeskripsikan implementasi nilai-nilai moderasi 
beragama pada majelis taklim an-Nur Kelurahan Panaikang Kota Makassar 
Sulawesi-Selatan.   

Adapun  hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  implementasi  
nilai-nilai moderasi beragama  pada majelis taklim An-Nur Kelurahan 
Panaikang Kota Makassar Sulawesi Selatan  dilihat pada tiga aspek, yaitu 
bentuk nilai-nilai moderasi beragama, kendala implementasi, dan dampak 
implementasi . Nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat pada majelis 
taklim masjid An-Nur yaitu komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, 
penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Kendala implementasi meliputi 
tingkat pendidikan, konflik ideologis, kurangnya keterlibatan masyarakat 
umum, penguasaan teknologi yang minim, dan keterbatasan ekonomi. 
Adapun dampak implementasi nilai-nilai moderasi beragama yaitu, 
meningkatkan toleransi, penguatan kebersamaan, pencegahan extrimisme, 
meningkatkan pemahaman agama. 
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ABSTRACT 

Name : Fathurrahman 

Student ID : 80200222009 

Study Program : Islamic Religious Education 

Title : Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada 
Majlis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikang Kota 
Makassar Sulawesi Selatan 

This research is entitled Implementation of Religious Moderation 

Values at the An-Nur Taklim Assembly, Panaikang Village, Makassar City, 

South Sulawesi. This research aims: 1) To describe the implementation of 

religious moderation values at An-Nur Taklim Assembly, Panaikang Village. 

2) To describe the obstacles to religious moderation values implementation 

at An-Nur Taklim Assembly, Panaikang Village, and 3) To describe the impact 

of implementing religious moderation values at the An-Nur Taklim Assembly, 

Panaikang Village. 

The type of research used is descriptive qualitative research with a 

phenomenological approach. This research consists of two data sources, 

including primary data and secondary data. Primary data was 

obtained through questionnaires and researcher interviews with sources 

related to the Taklim assembly of the An-Nur Mosque. Secondary data is 

research data obtained through notes, books, magazines, and others. The 

data collection methods used were observation, interviews, and 

documentation. The research instruments used were observation guidelines, 

interview guidelines, and documentation checklists. The research aims to 

describe the implementation of religious moderation values in the an-Nur 

taklim assembly, Panaikang Village, Makassar City, South Sulawesi. 

The research results show that the implementation of religious 

moderation values at the An-Nur taklim assembly, Panaikang Village, 

Makassar City, South Sulawesi, is seen in three aspects, including the form of 

religious moderation values, implementation obstacles, and the impact of 

implementation. The values of religious moderation found in the An-Nur 

mosque's taklim assembly are national commitment, tolerance, non-violence, 

and acceptance of tradition and culture. Obstacles to implementation include 

education level, ideological conflict, lack of involvement of the general public, 

minimal mastery of technology, and economic limitations. The impact of 

implementing the values of religious moderation is increasing tolerance, 

strengthening togetherness, preventing extremism, and increasing 

understanding of religion. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberagaman agama dan keyakinan adalah fitrah yang ada dalam diri 

setiap insan, tak terkecuali di Negara kita tercinta ini yang memiliki berbagai 

macam agama yang di anut di dalamnya yang kemudian berbagai macam 

latar masyarakat memeluknya. Perkembangan agama-agama tersebut yang 

kemudian menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, 

dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat bangsa Indonesia.1 

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap 

warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu.  

Toleransi beragama bukanlah hal yang baru dalam ajaram Agama 

Islam, termaktub didalam al-Qur’an bagaimana Nabi Muhammad telah 

memberi contoh cara menerapkan toleransi yang sebenarnya  tanpa harus 

kehilangan idiologi atau Aqidah,2 tetapi memberikan keleluasaan kepada 

orang lain  berkeyakinan berbeda. Di dalam QS al-Kafirun/119: 1-6. Allah 

berfirman:  

فِرُوْنَ ٓ  قُلْ ي   بِدُوْنَ مَا ٓ  وَلَ  )ٕ(ٓ  نَ اعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُوْ  ٓ  لَ  )ٔ(ٓ  ايَ ُّهَا الْك   )ٖ(ٓ  اعَْبُدُ  ٓ  انَْ تُمْ ع 
بِدُوْنَ مَا ٓ  وَلَ  )ٗ(ٓ  عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّّْ  ٓ  انَاَ ٓ  وَلَ   ) ٙ(لَكُمْ دِيْ نُكُمْ وَلَِ دِيْنِ  )٘(ٓ  اعَْبُدُ  ٓ  انَْ تُمْ ع 

 

                                                                 

1
 Hertina, “Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Ummat Beragama”, Media 

Ilmiah Komunikasi Ummat Beragama 1 no. 2 (Juli 2009), h. 207 

2
 Achmad Yusril Ihsan dan Nasywa Amalia, “Internalisasi Nilai-nilai Agam Islam dalam 

Menumbuhkan Moderasi Beragama di SMA 1 Sleman”, Jurnal Tawadhu 6, no. 2 (2022): h. 97.  
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Terjemahnya: 
Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa 
yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang 
kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa 
yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”3 

Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa lafal maa yang disebutkan 

Allah hanya sebagai perbandingan saja, “untukmu agamamu” agama syirik 

“dan untukku agamaku” agama Islam.4 Sedangkan dalam tafsir al-Misbah 

pada ayat ke enam kata lakum dīnukum wa liya dīn bagi kamu secara khusus 

agama kamu. Agama tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk 

mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan bagiku secara khusus 

agamuku, akupun memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan 

kamu tidak akan disentuh sedikitpun olehnya.5 

Dari surah al-Kafirun ini terlihat jelas bagaiman Nabi Muhammad saw. 

menanamkan sifat toleransi terhadap sesama manusia yang berbeda agama 

tanpa harus menyalahkan satu sama lain, tetap memegang teguh ajaran 

agama yang mereka anut tanpa haru memaksa orang lain untuk mengikuti 

pemahaman agamanya. 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, saat Rasulullah saw. 

Sedang tawaf di Ka’bah, beliau berpapasan dengan al-Aswad bin al-Muthallib 

bi Asad bin Abdul Uzza dan al-Walid bin al-Mughirah bin Khalaf dan al-Ash 

bin Wa’il as-Sahmi. Mereka ini adalah para ketua kaumnya. Mereka berkata, 

“wahai Muhammad, kesinilah! Kami mau menyembah apa yang engkau 

sembah, dan engkau harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita 

bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah 

                                                                 

3
https://quran.kemenag.go.id/surah/109, diakses pada 6 September 2023, pukul 16.00. 

4
Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Jakarta: 

Ummul Quro, 2018), h. 603. 
5
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 581 
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ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah,  maka kami akan melepas apa 

yang seharusnya menjadi bagian kami, dan jika apa yang kami sembah 

ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus 

melepas keyakinanmu”.6 Maka dari kejadian ini turunlah surah al-kafirun.   

Dari kajian tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa modal sosial dan 

kepekaan al-Qur’an terhadap kehidupan sosial yang beragam agama. Secara 

garis besar isi kandungan surah al-Kafirun ingin membuktikan bahwa nilai-

nilai Islam tentang keharmonisan antar umat beragama yang bersifat 

universal dan itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan. Dalam UUD 

1945 Pasal 28E ayat (1) telah tertuliskan bahwa “Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.7  

Negara Indonesia menjadi negara yang memilki keberagaman dalam 

memeluk keyakinan beragama, hal ini tidak terlepas dari landasan agama 

Islam yaitu toleransi dalam perbedaan dan menghargai dalam perbdaan 

pemikiran, sebagai agama yang rahmatan lil ‘aalamin menajdikan mansuia 

mampu mengahrgai, menolong, dan menghromati apapun yang diciptakan 

oleh Allah swt.8 Terlebih dalam hal bertoleransi beragama, Islam menjadikan 

agama yang mampu mendirikan pemahaman manusia dalam bernegara dan 

berbangsa sebagai manfaat bagi seluruh ummat bahkan seluruh yang ada di 

alam semesta ini. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini 

                                                                 
6
Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 166.  

7
https://www.hukumonline.com 

8
Ahmad Atabik, “Al-Qur’an dan Toleransi”, dalam Ensiklopedia IAIN Kudus, (Kudus: 

IAIN Kudus, 2015)  
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sebagai rahmat untuk semua, tertuang didalam QS. al-Anbiya/21: 107, Allah 

berfirman: 

لَمِيَْ  ٓ  وَمَا   (ٚٓٔ)ارَْسَلْن كَ اِلَّ رَحَْْةً لِّلْع 

 
Terjemahnya: 

 “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk  
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.9 

Dalam tafsir tahlili yang diterbitkan oleh kementrian Agama 

disebutkan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa 

agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar 

mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam 

meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya, yang 

diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang 

tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan.10 

Makna yang terkandung dalam pemaknaan semesta alam berarti 

maksudnya adalah semua  makhluk yang diciptakan oleh Allah masuk dalam 

pengertian semesta alam baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, 

maka  jangankan manusia tumbuhan dan hewanpun tidak boleh terdzalimi. 

Undang-undang dalam pembukaannya menyebutkan mengenai tugas 

dari negara yaitu melindungi segenap bangsa, dengan maksud melindung 

segenap bangsa yang tidak memandang ras, golongan, bahasa dan adat dalam 

suatu Negara, hal ini juga senada yang telah di firmankan Allah swt. dalam 

QS. al-Hujurat/49 13: 

                                                                 

9
https://quran.kemenag.go.id/surah/21, diakses pada 6 September 2023, pukul 16.00. 

10
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: 

Kemenag RI, 2011), h. 336.  
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لَ لتَِ عَارَفُ وْا ايَ ُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْن كُمْ مِّنْ ذكََرٍ وَّانُْ ث ى وَجَعَلْن كُمْ شُعُ ٓ  ي   وِ  ٓ  وْباً وَّقَ بَاىِٕۤ اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّ 
ىكُمْ  رٌ ٓ  اتَْ ق  وَ عَلِيْمٌ خَبِي ْ  ) ٖٔ  (اِنَّ اللّ 

Terjemahnya: 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"11 

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa kata “Lita’aarafu” (supaya 

kalian saling mengenal) lafaz ta-‘aarafu asalnya adalah tata’aarafu, kemudian 

salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah ta’aarafu; maksudnya 

supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk 

saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena 

sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari ketakwaan.12  

  Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari 

berbagai macam latar belakang baik itu suku, bangsa, adat, dan budaya tanpa 

membeda-bedakan satu denagn lainnya. Ayat ini menjadi pegangan yang bisa 

digunakan oleh setiap orang sebagai manusia yang diciptakan harus saling 

mengenal, karena dalam mengenal terjadilah suatu pertukaran keilmuan dan 

pengetahuan yang akan menjadikan manfaat dalam memahami tujuan 

penciptaan manusia di dunia. Oleh karena itu  yang menjadi tolak ukur 

manusia terbaik dari ayat ini adalah ketaatan ataupun ketakwaannya kepada 

sesama maupun ke pencipta. 

Perbedaan jenis kelamin, bangsa, suku yang disebutkan pada ayat 

diatas  mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas yang telah 

                                                                 

11
https://quran.kemenag.go.id/surah/49, diakses pada 6 September 2023, pukul 16.00. 

12
Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain (Jakarta: 

Ummul Quro, 2018), h. 517. 
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mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah keberagaman 

tersebut, seringkali muncul permasalahan yang mengkhawatirkan kesatuan 

dan persatuan Indonesia, baik terkait ekstremisme agama maupun 

intoleransi antar umat beragama, seperti halnya konflik yang pernah terjadi 

di Poso yang berlangsung cukup lama dari tahun 1998-2021 yang awalnya 

bermula dari kerusuhan kelompok kecil yang berimbas sampai perseteruan 

antar agama. Begitupula juga yang terjadi baru-baru ini di kampung penulis, 

bahwa disana juga terjadi konflik keagamaan perbedaan pandangan, 

pendapat, dan cara pandang yang kemudian menyebabkan terjadinya dua 

kelompok suatu kampung terjadi konflik hingga korban berjatuhan. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk 

menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan beragama 

sehari-hari. 

Untuk mengatasi berbagai konflik keberagaman yang ada di 

Indonesia, maka upaya yang   dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian 

Agma untuk   menghindari   terjadinya   konflik   dengan   penanaman   nili-

nilai moderasi  beragama  kepada  masyarakat  menjadi  prioritas utama  

untuk  dilakukan. 

Sikap moderasi merupakan sebuah jalan tengah yang tidak berpihak 

kepada siapapun. Dengan moderasi manusia dituntut untuk bersikap adil dan 

tidak berpihak kepada siapapun. Jika sikap moderasi di terapkan dengan baik 

kemudian masyarakat mampu memahami dan menerapkan arti moderasi 

yang sesungguhnya maka akan  tercipta sikap toleransi terhadap perbedaan-

perbedaan yang telah muncul di negeri ini yang harus siap dihadapi dengan 

kenyataan yang ada. Jika tidak begitu maka manusia akan dibutakan dengan 
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apa yang telah menjadi realita kehidupan di negera ini, sehingga memiliki 

sifat yang angkuh dan merasa benar dengan apa yang dilakukannya.13 

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan 

ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim 

atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.14 Moderasi  beragama 

pada era saat ini juga  menjadi  perhatian  serius karena  kondisi dan persepsi  

yang  berbeda memungkinkan  terjadinya  kesalahpahaman, maka  moderasi  

agama  perlu  dikuatkan  pada  diri  masyarakat.15 Islam hadir sebagai 

representasi dalam mengajarkan keberagamaan dalam mengatasi 

deradikalisasi untuk menjadi pondasi yang kuat dan mendalam dalam 

tindakan, perilaku, sikap maupun kebiasan yang dilakukan dalam beragama 

maupun bermasyarakat.16 

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim 

terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai panggung penting bagi 

moderasi Islam. Moderasi beragama itu sendiri adalah prinsip Islam. Islam 

moderat adalah paham keagamaan yang erat kaitannya dengan konteks 

keagamaan dalam segala hal: adat, agama, budaya, suku, dan bangsa itu 

                                                                 

13
Moh. Husna Zakaria, “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Sekolah 

(Penelitian di SMAN 1 Bandung)”, Thesis (Ciamis: Program Pascasarjana Institut Agama Islam 

Darussalam 2021), h. 17.  

14
Lukman Hakim Saifuddin, “pengantar”, dalam Tanya Jawab Moderasi Beragama 

(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. iii.  

15
Ridwan, Iwan, and Abdurrahim Abdurrahim. "Persepsi dan Pengamalan Moderasi 

Beragamat dalam Mengembangkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Perguruan 

Tinggi Umum." Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, 

Akuntabel) 9, no.1 (2023): h. 44. 

16
Vika Rahmatika Hidayat dan Nur Azizah, “Implementasi Nilai-nilai Moderasi 

Beragama Melalui Kegiatan Mengaji al-Qur‟an di TPQ Nurul Khikmah”, Altifani Jurnal 

Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah 1, no. 2 (2021): h.160. 
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sendiri.17 Banyak sekali budaya yang ada di Indonesia dan tentunya baik 

budaya maupun tradisi tersebut memerlukan banyak perhatian agar tetap 

terjaga, jadi cara orang memahami agama haruslah moderat dan toleran. 

Selain itu nilai-nilai moderasi yang telah dipahami bukan hanya untuk 

pemahaman saja, akan tetapi harus diimplementasikan, agar pemahaman 

yang dipahami tidak sebatas pemahaman saja, melainkan sebuah realisasi 

yang nyata. 

Namun nampaknya program moderasi beragama ini belum dirasakan 

maksud dan tujuannya oleh masyarakat, terutama masyarakat yang belum 

pernah tersentuh oleh kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama 

yang di canangkan oleh Kementrian Agama, misalnya kegiatan workshop, 

seminar ataupun penyuluhan masyarakat yang berkaitan tentang pentingnya 

moderasi beragama baik itu dari pemerintahan melalui Kementrian Agama 

ataupun dari pihak-pihak terkait semisal perangkat desa ataupun mahasiswa 

yang kemudian menekuni bidang tersebut. Hal ini yang menyebabkan 

munculnya problem terkait keberagaman baik, ras, suku, budaya dan agama, 

penting adanya sikap moderasi. Mengapa harus ada moderasi? Karena 

banyaknya problem yang terjadi karena permasalahan agama yang telah 

muncul diberbagai media baik sekolah, lembaga-lembaga, organisai-

organisasi, bahkan didalam majelis taklim yang menjadi salah satu tempat 

atau media lahirnya perilaku tersebut maka menjadi urgent untuk meneliti 

bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada majelis taklim 

an-Nur Kelurahan Panaikang. 

                                                                 

17
Imroatul Azizah, "Peran Santri Milenial dalam Mewujudkan Moderasi 

Beragama." Prosiding Nasional 4 (2021): h. 197. 
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Majlis taklim menjadi salah satu Lembaga Pendidikan yang bersifat 

non formal yang kemudian menjadi wadah tempat untuk memperkuat nilai-

nilai moderasi beragama. Majlis taklim merupakan sebuah kelompok 

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas 

beragama melalui kajian dan diskusi bersama.18 Dalam majelis taklim, para 

peserta berinteraksi, saling berbagi pengalaman, dan mendalami ajaran 

agama dengan pendekatan yang moderat dan inklusif. 

Keberadaan majlis taklim dengan segala macam rangkaian 

kegiatannaya biasa terbilang fenomena yang luar biasa dan iconic, karena 

selain merupakan hasil dari kebudayaan dan peradaban yang telah dicapai 

oleh ummat islam di abad modern ini. Lembaga seperti ini tak jauh asal 

muasalnya berakar dan bersumber dari gerakan dakwah yang di laksanakan 

oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat dahulu. Kemudian majlis taklim 

memberikan warna tersendiri dari setiap aktivitas dakwah yang 

dilaksanakannya yang tak lepas dari syariat agama dalam melakukan 

sosialisasi, internalisasi, eksternalisasi ajaran Islam, terkhusus untuk kaum 

ibu-ibu di semua kalangan masyarakat.   

Namun, hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus 

mengeksplorasi implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan 

majelis taklim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana nilai-nilai moderasi beragama yang diimplementasikan dalam 

majelis taklim serta dampaknya terhadap pemahaman beragama dan sikap 

toleransi antar ummat beragama di kalangan peserta. 

                                                                 

18
Syamsul Rizal, "Peran Badan Kontak Majlis Ta‟lim Permata untuk Meningkatkan 

Pemahaman Keagamaan." Dakwatul Islam 6, no.1 (2021): h, 48. 
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Sebagaimana penjelasan tersebut sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti tentang moderasi beragama pada majlis taklim, oleh karena itu 

penulis memberi judul penelitian tesis ini “Implementasi Nilai-nilai 

Moderasi Beragama Pada Majlis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikang 

Kota Makassar Sulawesi Selatan”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan  

batasan yang jelas agar penelitian dapat fokus kepada penelitian sesuai 

dengan kajian yang dibahas oleh peneliti. Maka adapun fokus penelitiannya 

adalah implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Majlis Taklim An-

Nur Kelurahan Panaikkang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun yang dimaksud dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

bagaimana pelaksanaan program-program Majlis Taklim yang dijalankan 

melalui kegiatan dakwah dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. 

Implementasi nilai-nilai moderasi yang dimaksud pada table berikut: 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Implementasi 

Moderasi Beragama 

pada Majlis Taklim 

Mengaplikasikan konsep moderasi beragama 

dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya: 

1. Komitmen kebangsaan 

2. Toleransi  

3. Anti kekerasan 

4. Penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat empat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Nilai Moderasi Beragama bagi Jama’ah Majlis Taklim 

An-Nur Kelurahan Panaikkang Kota Makassar Sulawesi Selatan? 

2. Apa Saja Kendala implementasi Nilai-nilai  Moderasi Beragama 

Pada Majlis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikkang Kota Makassar 

Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana Dampak implementasi Nilai-nilai  Moderasi Beragama 

Pada Majlis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikkang Kota Makassar 

Sulawesi Selatan? 

D. Kajian Pustaka  

Tesis ini fokus pada implementasi nilai-nilai  moderasi beragama pada 

Majlis Taklim an-Nur kelurahan panaikkang. Untuk mendapatkan sumber 

rujukan yang berhubungan dengan fokus penelitian ini maka dapat 

dikemukakan beberapa macam penelitian yang telah dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini, berikut diantarannya: 

1. Rahmatul Fauzah menulis Tesis dengan judul “Penguatan Wawasan 

Kebangsaan dan Moderasi Beragama Islam untuk Generasi Milenial”. 

Penelitian tersebut membahas tentang program-program wawasan 

kebangsaan dan moderasi Islam dalam beberapa mata kuliah. 

Contohnya: bela negara, pendidikan kewarganegaraan, pancasila, 

agama Islam, dan olah raga. Program pembelajaran di dalam kelas 

diantaranya melalui metode diskusi, ceramah, membaca al-Qur’an, 

kajian-kajian keislaman, kemudian review jurnal terkait dengan tema-
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tema terkini yang sudah sesuai dengan silabus dan bahan ajar. 

Program ini dilakukan untuk menambah pengetahuan peserta didik 

terkait dengan wawasan kebangsaan dan moderasi Islam di era 

millenial. Sedangkan program pembelajaran di luar kelas ini dikaitkan 

dengan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. 

Kemudian wawasan kebangsaan belajar banyak terkait kebersamaan, 

kedisiplinan, kekompakan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai bela 

negara dalam kehidupan sehari-hari.19 Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini ialah menerapkan wawasan kebangsaan dengan 

moderat. Melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan berbagai 

metode sesuai materi yang disampaikan, serta membaca al-Qur’an 

dengan memahami isi kandungannya melalui kajian keislaman. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada 

penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran PAI di SMP. 

2. Tesis Mochamad Hasan Mutawakkil yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat 

Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib”. Tesis tersebut 

membahas tentang pemikiran Emha Ainun Nadjib yang menyatakan 

bahwa, pendidikan moderasi beragama lebih mengarah pada 

perpaduan antara teks keagamaan berdasarkan realitas kehidupan. 

Agama yang kontekstual dengan adanya perubahan sosial serta 

menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan dan perdamaian secara 

universal. Moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam 

memberikan pelajaran untuk berpikir, bertindak bijaksana, dan 

                                                                 

19
 Rohmatul Faizah, “Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama Islam 

untuk Generasi Milenial”, Progress: Jurnal Pendidikan Agama Islam 8, No. 1, (Juni 2020), h. 59. 
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meniscayakan umat beragama untuk tidak fanatic terhadap 

perbedaan. Pandangan keagamaan terkesan hitam putih dalam 

memahami realitas keagamaan. Strategi penerapan pendidikan 

moderasi beragama dilakukan dengan metode membaca (iqro’), 

memahami melalui rasa, pembelajaran kontekstual, keteladanan, 

kasih sayang, dan tolong menolong. Relevansi dalam PAI meliputi 

peran orang tua, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar 

yang turut membentuk karakter peserta didik dalam menerapkan 

moderasi beragama.20 Tesis tersebut dengan penelitian ini sama-sama 

bertujuan menerapkan moderasi beragama kepada peserta didik 

melalui belajar, memahami, dan menghargai sesama manusia. Selain 

itu, pendidikan moderasi beragama diterapkan melalui pembelajaran, 

dan pembiasaan sebagai pembentukan karakter toleransi supaya 

dapat melekat dalam diri peserta didik. Sedangkan perbedaannya, 

penelitian ini terfokus pada penguatan moderasi beragama yang 

dilakukan melalui pembelajaran PAI dengan mengintegrasikan ke 

dalam materi. Proses pembelajaran dilakukan dengan tahap 

persiapan, pembukaan, pemberian materi, hingga penutupan dengan 

mengaitkan moderasi beragama. 

3. Moh. Husna Zakaria menulis tesis dengan judul Implementasi Nilai-

nilai Moderasi Beragama di Sekolah (Penelitian di SMAN 1 Bandung) 

tahun 2021. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

penulisan tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian Pustaka 

dan lapangan namun lebih fokus ke pustaka, nampak dari pendekatan 

                                                                 

20
Mochamad Hasan Mutawakkil, “Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk 

Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib”, Tesis (Malang: 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 124. 
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yang digunakan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dengan tujuan untuk menjabarkan konsep moderasi dan 

tata cara untuk memperkenalkan moderasi agama ke dalam 

pendidikan, dan untuk menganalisis dampak moderasi beragama 

dalam pendidikan agama Islam. Dari penelitian ini mendapatkan hasil 

bahwa moderasi beragama memiliki arah pada terwujudnya toleransi 

dan keadilan antar umat beragama, serta pembenaran diri dan saling 

menghargai baik disekolah maupun di masyarakat. Tata krama 

beragama sebenarnya merupakan mercusuar yang menerangi 

hambanya untuk mengikuti dan toleran mengikuti ajaran Islam.21 

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menbahas mengenai 

moderasi beragama dalam lingkup masyarakat yang berbeda. 

Perbedaannya adalah, penelitiannya menggunakan pendekatan 

kualitatif sedangka pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan tentu objek yang di kaji juga berbeda. 

4. Muhammad Nur Rofik dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi 

Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten 

Banyumas Pada Lingkungan Sekolah” tahun 2021. Adapun hasil 

penelitiannya, bahwasannya kementrian agama memiliki peran 

penting dalam menerapkan implementasi moderasi beragama di 

sekolah dan didalam implementasi moderasi bergama di sekolah 

kementrian agama juga berkolaborasi dengan Forum Komunikasi 

Umat Beragama (FKUB) untuk mensukseskan perogram moderasi 

                                                                 

21
.Moh. Husna Zakaria, “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Sekolah 

(Penelitian di SMAN 1 Bandung)”, Thesis (Ciamis: Program Pascasarjana Institut Agama Islam 

Darussalam, 2021), h. 43. 
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beragama yang di canangkan oleh pemerintah melalu kementrian 

agama.22 Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. perbedaannya 

yaitu mengenai fokus penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada 

peran kementrian agama dalam upaya implementasi moderasi 

beragama. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus implementasi 

nilai-nilai moderasi beragama didalam majelis taklim. 

5. Vika Rahmatika dan Nur Azizih dalam jurnalnya yang berjudul 

Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Mengaji 

al-Qur'an di TPQ Nurul Khikmah. Adapun hasil penelitiannya adalah 

ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPQ Nurul Khikmah dalam 

menguatkan moderasi beragama, ada kegiatan yang bersifat harian 

mingguan maupun bulanan diantaranya: 1. Hafalan surat-surat 

pendek dan do’a harian, dilaksanakan setiap hari dengan metode 

halaqoh yang setiap halaqohnya dipimpin oleh ustadz maupun 

ustadzah. 2. Peraktik Sholat, hal ini di dilakukan bertujuan untuk 

memahami sikap maupun gerakan sholat yang benar sesuai dengan 

tuntunan Nabi. 3. Imtihan, kegiatan ini biasanya dilakukan di akhir 

pelajaran tujuannya agar ilmunya bermanfaat dan baroqah. 4. Khotmil 

Qur’an, dilaksanakan ketika santri telah menghatamkan bacaan al-

Qur’annya. Dalam khotmil Qur’an yang dilakukan setiap ada santri 

yang telah khatam Al-Qur’an maka akan diadakan acara tersebut. 

Tidak hanya dihadiri santri dan wali santri tetapi beberapa tamu 

                                                                 

22
 Muhammad Nur Rofik, “Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian 

Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah”, Tesis (Purwokerto: Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021) 
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undangan seperti tokoh agama. Kegiatan Khotmil Qur’an diadakan 

dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan para santri dan juga 

wali santr. Hasil dalam penelitian ini dapat menunjukan nilai-nilai 

moderasi beragama.23 Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

menbahas mengenai moderasi beragama di lembaga pendidikan non 

formal. Perbedaannya adalah, penelitiannya fokus pada TPQ atau 

penanaman moderasi pada anak sejak didni, sedangkan peneliti ini 

lebih menekankan moderasi di kalangan Majlis Taklim yang 

notabenenya adalah kaum inu-ibu. 

Penelitian terdahulu yang menjadi kajian penelitian peneliti memiliki 

kesamaan dan perbedaan yang tentunya akan dikembangkan oleh peneliti 

pada saat ini, diantara kelima penelitian terdahulu yang telah diteliti tentu 

memiliki kesamaan yang mencolok dengan penelitian yang akan diteliti, 

adapun persamaannya adalah dimana peneliti terdahulu dan peneliti saat ini 

sama-sama fokus membahas moderasi beragama, adapun yang menjadi 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

peneliti saat ini adalah pada objek dari moderasi beragama, peneliti 

terdahulu belum ada yang meneliti hal ini, oleh karena itu peneliti saat ini 

akan mengembangkan moderasi beragama pada majlis taklim yang dijadikan 

sebagai objeknya. 

 

 

 

                                                                 

23
 Vika Rahmatika dan Nur Azizih, “Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui 

Kegiatan Mengaji al-Qur'an di TPQ Nurul Khikmah”, Altifani 1, no. 8 (2021), h.163. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui nilai Moderasi Beragama Pada Majlis Taklim An-Nur 

Kelurahan Panaikkang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

b. Untuk mangetahui apa kendala implementasi Nilai-nilai  Moderasi 

Beragama Pada Majlis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikkang Kota 

Makassar Sulawesi Selatan. 

c. Untuk mengetahui hasil implementasi Nilai-nilai  Moderasi Beragama 

Pada Majlis Taklim An-Nur Kelurahan Panaikkang Kota Makassar 

Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Sebagai mahasiswa Pascasarjana konsentrasi Pendidikan agama 

Islam, yang akan menjadi bagian dari pendidik, maka penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan mengenai lembaga pendidikan non 

formal secara khusus dan pendidikan formal secara umum. 

b. Sebagai bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan bagi para mahasiswa 

terkhusus bagi mahasiswa konsentrasi pendidikan agama Islam. 

c. Dapat meningkatkan motivasi khususnya untuk pelajar atau yang 

akan melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai 

moderasi. 

d. Sebagai bahan rujukan untuk para peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti tentang moderasi bergama, baik subjek yang sama ataupun 

nanti dengan subjek yang berbeda. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Implementasi 

Implementasi merupakan suatu tindak lanjut dari berbagai konsep 

atau sebuah rencana yang telah tersusun rapi, dengan baik dan terperinci. 

Ketika sebuah implementasi dilaksanakan, maka pelaksanaannya akan 

dilaksanakan setelah direncanakan dengan matang dan sempurna, agar 

berjalan dengan baik. Menurut Nurdin Usman, implementasi bersumber pada 

aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi 

bukan hanya sebuah aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang telah 

terencana dan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.1  

Guntur Setiawan berpendapat, bahwa implementasi adalah perluasan 

suatu aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, 

birokrasi yang efektif.2Menurut Purwanto dan Sulistyawati menjelaskan 

implementasi merupakan kegiatan dalam pengeluaran kebijakan dalam 

perencanaan suatu kegiatan pada suatu kelompok agar kebijakan tersebut 

berjalan dengan baik dalam penerapannya.3 Menurut pandangan Van Meter 

dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons bahwa implementasi adalah 

“tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik 

secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk 

mencapai suatau tujuan”. 

                                                                 

1
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), h.  

70. 

2
Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Blai Pustaka, 

2004), h. 39. 

3
Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21. 
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Adapun kata Implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. 1  Sedangkan pengertian umum 

adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara 

cermat dan rinci (matang). 

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi adalah suata tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan 

oleh siapapun pelaksana dengan berbagai fasilitas pendukung yang 

ditetapkan berdasarkan aturan yang telah diberikan, guna untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

B. Moderasi Beragama 

1. Moderasi 

Moderasi merupakan sebuah jalan tengah yang tidak berpihak kepada 

siapapun. Istilah moderasi memiliki arti menengah yaitu tidak ekstrim kanan 

atau ekstrim kiri, dalam hal agama berarti bersikap dan bertindak dengan 

tidak mengikuti arus kanan maupun arus kiri.2 Mungkin juga terlalu sulit 

untuk dipahami oleh orang awam, karena membutuhkan penerjemah atau 

agen moderasi agama yang bersedia menempatkan diri sebagai panutan bagi 

masyarakat dalam semua aspek kehidupan dalam penerapan norma-norma 

agama. 

Moderasi dalam bahasa Arab disebut dengan wasaṭiyah secara 

estimologi berarti at-tawāzun aw i‘tidal (keseimbangan atau 

proposionalitas).3 Dengan mengartikan “wasaṭa” sebagi moderat, bahwa 

                                                                 

1
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi 

2
Kementrian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama (Jakarta: KEMENAG, 2019), 

h. 2. 

3
Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Wasathiyah fi al-Islam (Kairo: Dar al Syuruq, 2012), h. 38. 
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moderatnya umat Islam itu karena moderatnya manhaj dan sistemnya. Ia 

tidak ekstrim, ia seimbang antara dunia dan akhirat, akhlaq, syariah dan 

sebagainya. 

Menurut Yusuf al-Qardhawi wasaṭiyah sama dengan al-tawāzun, yaitu 

upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi atau ujung atau pinggir 

yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu 

mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang 

bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individuslisme dan 

sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya, sehingga 

bersikap seimbang yang perlu dimunculkan yaitu dengan memeberi porsi 

yang adil dan proposional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa 

berlebihan, baik terlalu banyak maupun terlalu sedikit.4 

Menurut Mohammad Hashim Kamali, keseimbangan dan berlaku adil 

merupakan prinsip dasar moderasi dalam beragama. Seseorang yang 

beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem dengan hanya 

melihat sesuatu hanya dari salah satu sudut pandangnya saja melainkan 

harus mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut.5  

Menurut KBBI bahwa moderasi ialah pengurangan kekerasan atau 

penghindaran keekstriman. 6  Maka dari itu, moderasi dapat diambil 

pengertiannya yaitu sebuah sikap untuk memberikan jarak terhadap 

kekerasan atau keeskstriman prilaku seseorang, juga menggunakan sikap 

                                                                 

4
Muhammad Ma‟shum Zein dalam Yusuf al-Qordhawi, “Implementasi Moderasi 

Beragama Sebagai Langkah Inovatif Mahasiswa Studi Agama Agama”, (Pembekalan PPSK IAIN 

Kediri, 2022), h. 5. 

5
 Hani Hiqmatunnisa & Aahif Az Zafi, Penerapan “NilaiNilai Moderasi Islam Dalam 

Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning”, Jurnal Inovasi 

Pendidikan Islam 29, No. 1 (2020), h. 29. 

6
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi 
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wasathiyah (pertengahan) dalam menyikapi berbagai persoalan yang 

berlebihan. 

Menurut Sayyid Quthub, tuntutan untuk bersikap moderat tersebut 

meliputi beberapa aspek: 

a. Moderasi dalam tataran teologis (tentu saja, sikap ini tidak menjustifikasi 
posisi Asy’ariyyah yang diklaim “moderat”, meski tidak seluruhnya 
konsisten) dan keharusan memelihara keseimbangan (tawâzun) antara 
tuntutan material dan spiritual 

b. Keseimbangan antara penggunaan rasa dan rasio 

c. Keseimbangan antara rasa keinginan bebas dan tuntutan hukum yang 
mengikatnya. 

d. Keseimbangan dalam interaksi sosial antara hak individu dan 
masyarakat.7 

Sifat moderat dalam masyarakat yang ideal menuntut anggota-

anggotanya untuk berinteraksi, berdialog, dan terbuka dalam pluralisme 

yang ada, baik dalam agama, budaya, maupun peradaban. Al-Qur’an juga 

menuntut ummatnya untuk bersikap wasathiyyah dalam membelanjakan 

harta benda seperti yang terdapat didalam QS. al-Furqân/25: 67 

لِكَ قَ وَامًا ٓ  وَالَّذِيْنَ اِذَا   )ٚٙ (انَْ فَقُوْا لََْ يُسْرفُِ وْا ولَََْ يَ قْتُ رُوْا وكََانَ بَ يَْ ذ 
Terjemahnya: 

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak 
(pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”8 

Dalam tafsir jalalain kata yaqturuu bisa dibaca yaqturu atau yuqtiru, 

artinya mempersempit dan, nafkah yang mereka berikan, di antara keduanya, 

antara berlebihan dan kikir.9 Dilihat dari tafsiran ayat tersebut bahwa sangat 

jelas bahwasanya sifat washatiyah itu juga harus di terapkan di berbagai 

macam aspek kehidupan seperti halnya tidak boleh berlebihan dalam 

                                                                 

7
Dosen UIN Antasari, Sungai Kearifan: Bunga Rampai Tulisan-tulisan Islam Populer di 

Website LP2M UIN Antasari 2020 (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), h. 20. 

8
https://quran.kemenag.go.id/surah/25, diakses pada 6 September 2023, pukul 16.00. 

9
 Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain (Jakarta: 

Ummul Quro, 2018), h. 365.  
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membelanjakan harta yang dimilikiki dan tidak boleh juga kemudian kikir 

atau pelit dalam mengeluarkan harta yang dimeliki.  

2. Beragama 

Beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama sedangkan 

agama itu sendiri mengandung arti, sistem, prinsip kepercayaan kepada 

Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian 

dengan kepercayaan itu.10 Agama di dunia ini bukanlah satu akan tetapi 

banyak. Di Indonesia agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, 

Hindu, Budha dan Konghucu.11 

Secara Bahasa Beragama berarti menganut (memeluk) agama, 

sedangkan secara istilah beragama itu menebar damai, menebar kasih 

sayang, kapan pun dimanapun dan kepada siapapun.12 Sedangkat menurut 

KBBI beragama berasal dari kata agama yang berarti menganut agama.13 

Agama merupakan sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan dan 

ketenangan. Namun sebaliknya, agama juga bisa menjadi sesuatu yang 

menakutkan bagi umat manusia. Agama adalah sesuatu yang memberikan 

kenyamanan ketika membuat hidup tentram. Sebaliknya, agama bisa menjadi 

hal yang menakutkan ketika membuat orang saling curiga, saling serang 

bahkan saling membunuh. Meskipun agama atau kekerasan antaragama 

mungkin dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial dan politik, kekerasan 

                                                                 

10
 Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur‟an dan Hadist." Jurnal Ilmiah 

Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif 18, no.1 (2021): h. 60. 

11
 Portal Informasi Indonesia, Agama. https://indonesia.go.id/profil/agama. di akses pada 

11, September 2023, pukul 23:30. 

12
 Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur‟an dan Hadist." Jurnal Ilmiah 

Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif 18, no. 1 (2021): 59-70. 

13
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi 

https://indonesia.go.id/profil/agama.%20di%20akses%20pada%2011
https://indonesia.go.id/profil/agama.%20di%20akses%20pada%2011
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yang terjadi di seluruh dunia tampaknya diperparah oleh konflik antar 

ekstremis agama meskipun tampaknya menjadi alasan kecenderungan 

kekerasan, agama juga tampaknya berfungsi sebagai sumber makna dan 

kepuasan pribadi bagi banyak orang di sekitar dunia14. 

Beragama bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk 

menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir ditengah-

tengah kita agar harkat, derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa 

terjamin dan terlindungi.  

3. Landasan Moderasi Beragama 

Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan 

untuk kemaslahatan di Indonesia. Nilai karakter moderat, adil, dan seimbang 

dijadikan sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. 

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara 

dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dalam rangka 

membangun bangsa dan negara.15 

Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam 

merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para 

pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam 

berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan 

budaya.  

                                                                 
14

M. Nur Ghufron, dkk, “Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural 

Understanding in an Indonesian Islamic College Sample” An Epistemological Belief Approach, 

Religions (2020): h. 6.  

15
Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), 24.  
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Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan 

agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, 

dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal. Beberapa 

hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya 

berjalin berkelindan dengan rukun dan damai.  

Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, 

dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan 

keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi 

kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut.16 

Islam menyebut ummatnya dengan “ummatan wasathan” sebagai 

sebuah harapan agar mereka dapat tampil menjadi ummat pilihan yang 

selalu bersikap menengahi atau adil. Islam begitu kaya dengan istilah konsep 

moderasi yang dibahasakan dengan kata lain yang beragam. Seperti dalam 

QS al-Baqarah/2: 143.            

لِكَ جَعَلْن كُمْ امَُّةً وَّسَطاً لِّتَكُوْنُ وْا شُهَدَاءَۤ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُ  وَمَا جَعَلْنَا  ٓ  هِيْدًا شَ  مْ وكََذ 
هَا لَةَ الَّتِِْ كُنْتَ عَلَي ْ قَلِبُ عَل ى عَقِبَ يْوِ  ٓ  الْقِب ْ رةًَ اِلَّ  ٓ  اِلَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ ي َّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مَِّنْ ي َّن ْ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِي ْ
وُ  وُ ليُِضِيْعَ اِيَْ  ٓ  عَلَى الَّذِيْنَ ىَدَى اللّ  وَ باِلنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ  ٓ  نَكُمْ اوَمَا كَانَ اللّ   ) ٖٗٔ(اِنَّ اللّ 

 
 
Terjemahnya: 

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat 
pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 
agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 
Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu 
berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) 
siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. 
Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang 
yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan 
imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia”.17 

                                                                 
16

Kementrian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama, (Jakarta: KEMENAG, 

2019), h. 23.  

17
https://quran.kemenag.go.id/surah/2, diakses pada 6 September 2023, pukul 16.00. 
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Dalam tafsir yang diterbitkan oleh Kementrian Agma Kata Ummatan 

Wasasthan disebutkan maksudnya adalah ummat yang mendapat petunjuk 

dari Allah swt. sehingga mereka menjadi ummat yang adil serta pilihan dan 

akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir,18 maka ayat tersebut 

memberikan arti bahwa, atribut wasathiyyah yang kaitkan pada sebuah 

warga muslim harus ditempatkan dalam permasalahan hubungan 

masyarakat dengan warga lain. Oleh karena itu, jika wasath dipahami pada 

permasalahan moderasi, ia menuntut ummat Islam menjadi saksi dan 

sekaligus disaksikan, agar menjadi teladan bagi ummat lain. Pada waktu 

yang sama mereka memandang Nabi Muhammad saw. sebagai teladan yang 

patut ditiru sebagai saksi yang membenarkan dari seluruh tingkah 

lakunya.19 

Ayat lain yang berkaitan dengan wasathiyyah juga ada dalam QS. al-

An’am/6: 153.                    

ذَا صِراَطِيْ مُسْتَقِيْمًا فاَتَّبِعُوْهُ  لِكُمْ ٓ  وَلَ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِو ٓ  وَانََّ ى  ىكُمْ بِو وَ  ذ  صّ 
  )ٖ٘ٔ (تَ ت َّقُوْنَ  لَعَلَّكُمْ 

 
Terjemhnya:  

“Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti 
jalan-jalan (yang lain) sehingga mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. 
Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”.20 

Pada ayat ini Allah sangat tegas memerintahkan kita semua untuk 

mengikuti jalan yang telah ia tetapkan yaitu jalan yang lurus sesuai dengan 

syari’at yang telah diturunkan-Nya. Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa 

                                                                 

18
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: 

Kemenag RI, 2011), h. 224.   

19
Siregar, Yuni Sarah, Indra Harahap, dan Agusman Damanik. "Pengaruh Moderasi 

Beragama terhadap Keberagamaan Masyarakat Pensiun di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan 

Medan Tembung." ANWARUL 3. no.6 (2023): 1155 

20
https://quran.kemenag.go.id/surah/6, diakses pada 6 September 2023, pukul 16.00. 
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kata hadza (hal ini) apa yang kami pesankan kepada kamu (yaitu) ihdinaṣ-

ṣirāṭal-mustaqīm jalan-Ku yang lurus,21 yang pastinya jalan yang telah Allah 

tetapkan melalui firman-Nya melalui perantara Rasulnya-Nya 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terlahir yang terlahir di 

muka bumi ini dalam keadaan yang suci atau fitrah, manusia memiliki 

potensi untuk tidak mempersekutukan  Allah swt. Akan tetapi orang 

tuanyalah kemudian yang akan menentukan dan memberikan pemahaman 

keagamaan yang akan di peluk oleh anaknya. Sebagaimana sabda nabi 

Muhammad saw. Yang mengatak. 

ث َ   ، قاَلَ أَخْبَارُ أبَوُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ حَدَّ  الرَّحَْْنِ، نَا عَبْدَانُ، أَخْبَارَناَ عَبْدُ اللَّوَ، أَخْبَ رَناَ يوُنُسُ، عَنْ الزُّىْريِِّ
وِ الْفِطْرةَُ فاَباَوِهْ يُ هَوِّدَانوِِ أَنَّ أبَاَ ىُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ، مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّ يوُلَدُ عَلَيْ 

سَانوِِ كَمَا تَ نْتَاجُ الْبَهِيمَةُ جََْعًا ءَىَلٌ تُُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعًا ءَثَُُّ يَ قُولُ   أبَوُ ىُرَيْ رةََ رَضِيَ وَيُ نَصِّراَنوِِ اوْ يُجَِّ
ينَ الْقَيِّمُ( هَا لَ اللَّوُ عَنْوُ: )فِطْرةََ اللَّوِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ   تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّوِ ذَلِكَ الدِّ

Artinya 

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, berkata Rasulullah SAW.: Tidaklah anak 
dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang 
menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau orang Majusi, 
sebagaimana dilahirkannya binatang ternak dengan sempurna, apakah 
padanya terdapat telinga yang terpotong atau kecacatan lainnya?. 
Kemudian Abu Hurairoh membaca, Jika engkau mau hendaklah baca, 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus. (HR. Bukhari)22 

Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua manusi 

terlahir dalam suci dengan fitrahnya, nanti kemudian orang tuanya yang 

akan menentukan langkah awal agama apa yang akan dia peluk, apakah ia 

akan memeluk agama islam ataupun agama diluar islam. Oleh karena itu 

                                                                 

21
Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain (Jakarta: 

Ummul Quro, 2018), h. 575.  

22
Al Dzahabi Mustofa, Shahih Bukhari Juz 1-4, (Kairo: Dar al Hadits, 2004), h.402.  
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orang tua memiliki peran penting dalam pengembangan anaknya apakah 

nanti anaknya akan ekstrim dalam bermasyarakat atau tidak, apakah dia 

akan kuat dalam memeluk agamanya atau tidak, dari sedini mungkin 

perlunya didikan orang tua dalam pengembangan pemikiran anaknya untuk 

menjalani hidupnya kedepan. 

Dalam konteks hadits yang lain memperlihatkan Nabi sebagai sosok 

yang menjunjung tinggi nilai moderat, pada saat menghadapi dua pilihan 

ekstrem, sehingga Nabi selalu memilih jalan tengah. Moderat bermakna 

sebagai sikap pertengahan, dengan sikap yang ingin jauh dari ekstremitas. 23 

Ada beberapa hadis Nabi yang menggambarkan pengajaran moderasi dilihat 

dari berbagai aspek kehidupannya, baik perkataan, perbuatan, maupun 

ketetapannya yang cukup banyak. Salah satunya Nabi pernah bersabda 

kepada sahabatnya. 

ثَنِِ أبَوُ عِمْراَنَ مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زيِاَدٍ. حدثنا إِبْ راَىِيمُ  ، عَنْ وحَدَّ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّىْريِِّ
عْتُ سَعْدًا يَ قُولُ: رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَتُّلُ. وَلَوْ  ذِنَ لَوُ أُ  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. قاَلَ : سََِ

نَا.  لَخْتَصَي ْ

 

Artinya 

 “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, 
dari Ibn Sihab ia mendengar Said al-Musayyab berkata: Saya 
mendengar Saad Bin Abi Waqash berkata; Rasulullah SAW pernah 
melarang Utsman bin Mazh’un untuk membujang selamanya, karena 
semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau 
mengizinkannya tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri” (HR. 
Muslim).24 

                                                                 

23
Qurrata Annizar, “Peran Organisasi Muslimat NU Dalam Menginternalisasikan Nilai 

Moderasi Beragama Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri”. Disertasi, 

IAIN Kediri, 2023. 

24
Imam Muslim ibn Hajjaj Al-Naisaburi, Sohih Muslim (Bairut: Dar Ihya Al-Turats Al-

Arabi, 2010), h. 1020.  
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Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa fokus beribadah tanpa ingin 

menikah itu jelas dilarang, meski berdalih untuk urusan ketaatan kepada 

Allah. Hal ini karena perbuatan yang tidak seimbang antara kepentingan 

dunia dan akhirat, di mana saat itu memperbanyak keturunan menjadi 

sebuah kebutuhan sangat dianjurkan dalam rangka menambah pengikut 

umat Islam.25 

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang merekatkan 

elemen bangsa Indonesia, Ini juga merupakan dasar dari kehidupan nasional 

dan agama yang moderat. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan 

terpenting moderasi beragama dan nasional di Indonesia. Pancasila mampu 

mewujudukan visi negara pluralistik, artinya tidak ada agama tertentu yang 

mempunyai hak khusus. 

Dari sejak hari lahir pada 1 Juni 1945, pancasila sudah menjadi dasar 

filosofis dalam khidupan berbangsa dan bernegara warga Indonesia. 

Pancasila merupakan pondasi, spirit, dan dasar falsafah negeri yang 

mempersatukan berbagai bangsa, pulau, bahasa, dan agama ke dalam 

orientasis Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah jalan tengah dan solusi 

atas keinginan pihak-pihak yang ingin mendirikan negara Islam atau negara 

sekuler. 

 Pancasila ada di posisi tengah antara ideologi Islam, dan ideologi 

nasionalis Indonesia.26 Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan 

terpenting moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara 

bangsa Indonesia. Ideologi nasional dan penerimaan Pancasila sebagai satu-

                                                                 

25
Kosim Maimun, Moderasi Islam Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2019), h.  26.  

26
Santika, Gusti Ngurah, Gede Sujana, and Made Astra Winaya. "Membangun Kesadaran 

Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif 

Konflik Ideologis." JED (Jurnal Etika Demokrasi) 4. no. 2 (2019).  
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satunya prinsip harus disertai dengan sikap tawasuth, i’tidal, tasamuh dan 

tawazun. 

 Sikap moderat membawa manfaat baik bagi agama, bangsa, dan 

negara. Dengan sikap yang rendah hati, ia dapat terhindar dari mara bahaya 

yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang dilandasi atau dimotivasi 

radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat mencegah aksi terorisme atas 

nama agama serta dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, 

atau yang dinamai al-dlaruriyat al-khamsah. 

Moderasi merupakan ciri khas dasar ajaran agama Islam yang 

menjadikannya dapat beradaptasi dengan setiap perkembangan zaman. 

Moderasi adalah inti dari ajaran agama yang moderat sehingga paham 

keagamaan yang sangat relevan untuk setia zaman. Selain itu, harus dapat 

memadukan antra antar teks dan realita lapangan sehingga tidak 

memunculkan pertentangan akan tetapi juga tidak melanggar syari’at yang 

ada. Moderasi beragama adalah sikap ataupun cara pandang yang selalu 

berada di tengah dan selalu berusaha menjauhi sikap ekstrim atau 

berlebihan dalam segala urusan, baik yang bersifat dunia maupun yang 

bersifat akhirat. Sedangkan Islam datang dengan moderasi yang bertujuan 

untuk menguatkan paradogma atau sikap yang selalu mengambil jalan 

tengah dari dua sikap yang bersebrangan dan berlebihan sehingga salah satu 

dari sikap tersebut tidak dominan dalam pikiran dan sikap seseorang dalam 

memandang dan melaksanakan.27 

                                                                 
27

Daris Dawing, “Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”, 

Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat 13, no. 2, (2017): h. 231.  
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Moderasi Beragama memiliki landasan ataupun pilar-pilar penting 

yang dijadikan acuan dalam penerapannya. Kementrian Agama menetapkan 

setidaknya ada empat pilar penting yang dirumuskan yaitu: 

a. Komitmen kebangsaan 

Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup 

upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan 

kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. 

Pendidikan kebangsaan yang inklusif, misalnya, menjadi salah satu cara 

untuk memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui 

pendidikan, generasi muda diajarkan untuk saling menghargai perbedaan 

dan menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Contoh kongkret moderasi beragama dalam indikator komitmen 

kebangsaan bisa dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti 

Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi. Pemerintah dan masyarakat bersama-

sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk 

menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Hal ini menciptakan suasana 

kebersamaan dan menggugah rasa kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki 

keberagaman. 

b. Toleransi 

Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat 

beragama. Toleransi bukan hanya sekadar sikap saling menghormati, tetapi 

juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai 

dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, 

sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka 

dan kebencian. 
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Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan 

untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta 

memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka 

tanpa rasa takut atau tekanan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif 

bagi masing-masing individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi 

yang unik dan berharga, sekaligus memperkaya kehidupan bersama dalam 

masyarakat yang beragam. 

Sebagai contoh moderasi beragama dalam indikator toleransi, kita 

bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-

hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang 

berbeda. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristen, Hindu, 

Buddha, dan lainnya turut berpartisipasi dalam kebahagiaan dan 

kebersamaan, seperti mengunjungi rumah tetangga yang merayakan, saling 

mengucapkan selamat, atau bahkan membantu persiapan. Hal serupa juga 

terjadi ketika umat agama lain merayakan hari besar mereka. 

c. Anti kekerasan 

Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk 

kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa 

agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan 

alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah dan 

masyarakat perlu bersama-sama melawan radikalisme dan intoleransi yang 

meresahkan kehidupan bermasyarakat. 

Dalam upaya menghindari kekerasan atas nama agama, moderasi 

beragama mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antara 

berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi yang sehat dan konstruktif, 
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kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman 

agama dan keyakinan, serta mengatasi kesalahpahaman yang sering kali 

menjadi akar permasalahan. Dialog antar umat beragama juga menjadi 

sarana untuk menemukan solusi terhadap konflik yang mungkin timbul 

karena perbedaan agama. 

Salah satu contoh penerapan moderasi beragama dalam indikator anti 

kekerasan adalah kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh 

agama, dan masyarakat dalam mengatasi potensi konflik antar umat 

beragama. Melalui pendekatan preventif dan persuasif, pihak-pihak terkait 

dapat menangani isu-isu sensitif dengan bijaksana dan mengedepankan 

kepentingan bersama. Hal ini membantu mencegah tindakan kekerasan yang 

mungkin terjadi akibat ketegangan antar umat beragama. 

d. Penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal 

Keberagaman budaya dan tradisi merupakan kekayaan yang harus 

dijaga dan dilestarikan. Moderasi beragama juga mencakup sikap akomodatif 

dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Sebagai bangsa 

yang besar, kita harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan, bukan 

justru menciptakan sekat dan perpecahan. Dengan demikian, keharmonisan 

dan persatuan bangsa akan terus terjaga. 

Penerimaan terhadap tradisi dan budaya dalam konteks moderasi 

beragama mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman 

cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Setiap 

agama memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan praktik 

keagamaan, yang sering kali terkait dengan tradisi dan budaya lokal. 
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Menghargai keberagaman ini menjadi wujud nyata dari penerapan moderasi 

beragama yang inklusif dan toleran. 

Penerapan moderasi beragama dalam penerimaan terhadap tradisi 

dan budaya bisa dilihat dalam praktik keagamaan yang diselenggarakan di 

berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, perayaan Waisak di Borobudur yang 

melibatkan ritual keagamaan Buddha dan kebudayaan Jawa, atau perayaan 

Nyepi di Bali yang mencerminkan sinkretisme antara ajaran Hindu dengan 

adat istiadat Bali. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana keberagaman 

tradisi dan budaya diterima dan diakomodasi dalam konteks keagamaan.28 

Empat pilar moderasi beragama ini perlu di terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, mengingat pentingnya empat pilar ini menjadi 

pondasi dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di era sekarang yang 

semakin berkembangnya keilmuan yang menyebabkan berkembang pula ego 

dalam membenarkan diri pada pengetahuan yang dimiliki. 

4. Karakteristik Moderasi Beragama 

Karakter moderasi beragama diperlukan keterbukaan, penerimaan 

dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang 

memeluk agama, suku, etnis, budaya maupun lainnya harus saling 

memahami satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan 

mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan.29 

Satu di antara prinsip dasar dari ciri moderasi beragama yaitu selalu 

menjaga keseimbangan antara dua hal. Contohnya, seimbangnya wahyu dan 

                                                                 
28

.Muhammad Fauzinudin Faiz, “Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan 

Keberagaman”, Kementrian Agama RI, https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-

kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9, diakses pada 10 September 2023 jam 20:30. 

29
Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 14.  

https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9
https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9
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akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, dan antara kepentingan 

individu dan kepentingan bersama.30 Keseimbangan antara kebutuhan dan 

spontanitas, antara teks agama dan ijtihad para tokoh agama, antara cita-cita 

dan kenyataan, dan antara masa lalu dan masa depan. Inilah yang disebut 

esensi moderasi beragama dan adil dan seimbang untuk dilihat, disikapi, dan 

dipraktikkan. 

Kedua nilai ini, yaitu adil dan seimbang menjadi lebih mudah dibentuk 

apabila seseorang mempunyai tiga karakter utama. Tiga karakter ini adalah 

kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian. Dengan kata lain, sikap seimbang 

dalam agama selalu berada di jalan yang tengah. sikap ini mudah 

dilaksanakan jika seseorang mempunyai pengetahuan agama yang cukup 

untuk menjadi bijaksana, tidak ingin menang hanya dengan menafsirkan 

kebenaran orang lain, dan selalu berjalan netral dalam mengungkapkan 

pandangannya.  

Dapat dikatakan juga bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap 

moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu 

mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati. Jika 

lebih disederhanakan lagi maka bisa menjadi tiga kata, yakni berilmu, 

berbudi dan berhati-hati. 

Konsep karakter moderasi beragama yang ditawarkan Islam adalah 

tawazzun (keseimbangan), i'tidal (lurus dan kokoh), tasammuh (toleransi), 

                                                                 

30
Siregar, Yuni Sarah, Indra Harahap, and Agusman Damanik. "Pengaruh Moderasi 

Beragama terhadap Keberagamaan Masyarakat Pensiun di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan 

Medan Tembung." ANWARUL 3. no. 6 (2023): 1155-1168.  
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musawwah (egalitarian), syura (diskusi), ishlah (reformasi), aulawiyah 

(mengutamakan prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).31 

Selain itu ada moderasi beragama juga memiliki prinsip yang 

berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah di antaranya: 

a. Tawassuth (mengambil jalan tengah) 

Tawassuth adalah sikap pertengahan atau menengah antara dua sikap. 

Artinya, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamental) dan terlalu jauh ke kiri 

(liberal).32 Sikap Tawassuth ini menjadikan Islam mudah diterima di segala 

bidang. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah yang selalu 

ditempatkan Allah SWT. Nilai tawassuth sebagai prinsip Islam, harus 

diterapkan di segala bidang sehingga ekspresi keislaman dan keberagamaan 

muslim menjadi saksi untuk menilai benar atau salahnya semua sikap dan 

perilaku manusia.  

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan 

tawassuth adalah, pertama, tidak terlalu keras dan kaku dalam menyebarkan 

ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengingkari keimanan umat Islam 

lainnya karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri 

dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berpegang teguh pada prinsip 

persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (tasamuh), serta hidup 

berdampingan dengan umat Islam lainnya dan warga yang memeluk agama 

lainnya. 

 

                                                                 

31
 Ihsan, Irwan Abdullah, “Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious 

Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools”. Atlantis Press, Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research, volume 529, 849.  
32

 Ulya, Zakia. “Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Video Pendek Lead India 

The Tree”. Disertasi, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2023.  
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b. Tawazun (berkesinambungan) 

Tawazun adalah pemahaman, dan pengamalan mengenai agama yang 

imbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat, 

dengan teguh meneguhkan prinsip yang membdakan antara penyimpangan 

dan perbedaan. Tawazun juga berarti memberikan hak tanpa menambah 

atau mengurangi.33 

Tawazun adalah kemampuan sikap untuk menyeimbangkan 

kehidupan individu dan oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan 

individu sebagai seorang muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota 

masyarakat. Melalui sikap tawazun, ummat Islam dapat mencapai 

kesejahteraan batin yang sejati berupa ketenteraman jiwa dan ketenangan 

lahir dan merasakan tenang dalam aktivitas hidupnya 

c. I’tidal (lurus dan tegas) 

Secara linguistik, i'tidal memiliki arti yang lurus dan tegas. Artinya, 

i'tidal menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara 

proporsional, dan memenuhi kewajibannya. I'tidal merupakan bagian dari 

penerapan keadilan dan etika kepada seluruh umat Islam.34 Keadilan yang 

diperintahkan oleh Islam telah dinyatakan Allah agar dilaksanakan dengan 

adil.  

Keadilan berarti tercapainya persamaan dan keseimbangan hak dan 

kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi karena kewajiban. Tanpa 

                                                                 
33

Annizar, Qurrata. “Peran Organisasi Muslimat NU Dalam Menginternalisasikan Nilai 

Moderasi Beragama Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri”. Disertasi. 

IAIN Kediri, 2023.  
34

Muhidin, Muhidin, Muhammad Makky, and Mohamad Erihadiana. "Moderasi Dalam 

Pendidikan Islam Dan Perspektif Pendidikan Nasional." Reslaj: Religion Education Social Laa 

Roiba Journal 4.no.1 (2022): 22-33. 
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penegakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti karena 

keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang. 

d. Tasamuh (toleransi) 

Tasamuh artinya toleransi. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab 

dari bentuk kata samah, samahah, artinya kedermawanan, pengampunan, 

kemudahan dan kedamaian.35 Secara etimologis, tasamuh berarti menerima 

dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara istilah tasamuh 

berarti menoleransi, mudah menerima atau menerima perbedaan. 

Tasamuh adalah sikap seseorang, yang diwujudkan dalam 

kesediaannya untuk menerima pandangan dan pendapat yang berbeda, 

meskipun tidak sependapat.36 Tasamuh atau toleransi erat kaitannya dengan 

masalah kebebasan atau kemerdekaan dari hak asasi manusia dan tatanan 

kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan 

pendapat dan keyakinan individu.  

Orang yang bersifat tasamuh selalu menghargai, mengizinkan, dan 

membolehkan sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat, perilaku, dan 

lain-lain yang berbeda dengan sikapnya. Tasamuh berarti mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang lain. Jika tasamuh berarti besarnya jiwa, luasnya 

pikiran, lapangnya dada, maka ta'ashub berarti kecilnya jiwa, sesak hati, 

sempitnya dada. 

 

                                                                 

35
Al-ma‟aany, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B3%D9%85%D8%AD/, 

diakses pada, diakses pada 6 Januari 2024, pukul 16.00. 
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Maulana, Irham, Abdullah Idi, and Muhamad Rizki Ramdoni. "Internalisasi Nilai-Nilai 

Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren Aulia Cendekia Palembang." Relinesia: Jurnal Kajian 

Agama dan Multikulturalisme Indonesia 3. no. 1 (2024): 48-57.  
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e. Musawah (egaliter) 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) egaliter adalah bersifat 

sama atau sederajat.37 Sedangkan secara istilah berarti persamaan dan 

penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap Insan memiliki 

harkat dan martabat yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau 

suku. 

f. Syura (musawarah) 

Kata Syura berarti menyebutkan, menyatakan atau mengajukan dan 

mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah merupakan saling menyebutkan 

dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang 

suatu perkara. Musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Islam. 

Di samping memang diperintahkan oleh Allah, musyawarah dalam 

hakikatnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat 

yang demokraris. Sisi lainnya, musyawarah adalah wujud penghargaan pada 

tokoh dan para pemimpin rakyat agar berpartisipasi pada urusan dan 

kepentingan bersama.38 

Pendapat lain menyebutkan prinsip-prinsip yang menjadi karakter 

Islam yang moderat, yaitu: 

1. Al-Qur’an sebagai kitab terbuka 

Al-Qur‘an adalah mukjizat terbesar nabi terakhir yang berlaku  hingga  

hari akhir.    Konsekwensinya,  ia  harus  relevan  dengan  segala  
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perkembangan  keilmuan yang bersifat akumulatif, sistematis, kausalistis, 

komprehensif dan netral-obyektif12; harus  kompatibel  dengan  

perkembangan  sejarah  dan  peradaban  umat  manusia dengan siklus lahir, 

berkembang, redup dan tenggelam-nya. 

Al-Qur‘an,  dengan  demikian,  adalah  kitab  terbuka  yang  bebas  diuji  

oleh perkembangan  sains  dan  peradaban. Secara peradaban, al-Qur‘an 

adalah puncak peradaban  yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT  untuk  meng-

coverseluruh pengaturan kehidupan manusia dari Nabi Adam hingga nabi 

sebelum Rasulullah SAW diutus untuk alam semesta dan penghuninya 

sebagai rasul terakhir hingga  akhir  masa.39 

Bagi Islam moderat, al-Qur’an merupakan pedoman yang sangat 

sentral dalam kehidupan umat Islam. Dari sudut pandang penafsiran, al-

Qur’an adalah kitab yang terbuka, yang telah menghasilkan korpus-korpus 

tafsir, yaitu hasil kegiatan penafsiran umat Islam sesuai dengan keadaan dan 

perkembangan zaman. 

2. Keadilan 

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu 

pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua 

individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, 

agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama 

di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.40 
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Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, 

adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa 

adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang 

memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak 

untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, 

keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang 

adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak 

memihak. 

Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam  menjadi  landasan  asas  

pelaksanaan  syariat Islam. Syariat Islam sangatlah luas dan menyeluruh, 

mencakupi segala   aspek kehidupan, menyusun dan mengaturnya. Keadilan 

merupakan jalan dan  cara untuk menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  

oleh  ummat. 41  Oleh  karena itu, keadilan menjadi patokan dalam 

memandang sebuah peroblematika dalam memutuskan suatu masalah 

Dari sudut pandang moderat, konsep yang inti di dalam Islam yaitu 

tauhid serta keadilan. Keadilan adalah ruh dalam bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Sebagai aturan, semua ajaran Islam mengarah pada realisasi 

kondisi kehidupan yang adil, karena situasi yang adil akan mendekati pada 

takwa. 

3. Kesetaraan  

Sikap mengakui kesetaraan dan persamaan derajat antar sesama 

manusia merupakan penerapan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua 
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Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap ini berarti antar 

sesama manusia saling menghormati, menghargai, serta menjunjung tinggi 

persamaan martabat dan derajat yang dimiliki manusia.42 

Dari perspektif muslim moderat, jelas terlihat bahwa Islam berada di 

garda terdepan dalam mengibarkan bendera persamaan harkat martabat 

manusia. Kesetaraan adalah dasar dari paradigma untuk menegaskan visi 

muslim moderat. Yang menjadi satu di antara misi dasar Islam adalah 

rusaknya sistem sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap 

masyarakat lemah.  

4. Toleransi 

Intoleransi menjadi ancaman serius bagi keragaman suatu bangsa, 

tidak  terkecuali Indonesia. Intoleransi keagamaan dan keberagamaan di 

Indonesia dituding sebagai masalah agama, sosial, politik, pendidikan, dan 

nasionalisme. Intoleransi dapat dianggap sebagai pemantik radikalisme di 

tengah-tengah keragaman bangsa. Sebagai bagian dari moralitas 

terhadapsesama manusia, ajaran toleransi sudah tercakupdalam materi 

pendidikan agama Islam. Olehkarena itu, pendidikan toleransi sangat tepat 

biladiintegrasikan dengan pendidikan agama Islam.43  

Toleransi yang moderat mencakup kemampuan untuk menghargai 

perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka 

kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau 

tekanan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing 
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individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang unik dan 

berharga, sekaligus memperkaya kehidupan bersama dalam masyarakat 

yang beragam. 

Sikap toleransi antar umat beragama adalah sikap sabar dan menahan 

diri   untuk tidak mengganggu dan tidak merendahkan agama atau sistem  

keyakinan  dan  ibadah  penganut  agama lain. Konsep  dari  toleransi  

mengarah  pada  sikap terbuka dan mengakui adanya berbagai macam 

perbedaan   baik   suku   bangsa,   warna   kulit, bahasa, adat istiadat serta 

agama. 

Islam yang moderat juga menganut prinsip keterbukaan terhadap 

keragaman pendapat dan sudut pandang. Sikap ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa berbeda dari orang ke orang adalah pasti.  

5. Pembebasan  

Makna “pembebasan” yang berarti “memanusiakan manusia”  

menemukan  momentumnya. Dengan kata lain, kesejahteraan dan keadilan 

untuk manusia menjadi  skala  prioritas  dari  teologi  pembebasan.44 

Islam moderat percaya bahwa agama harus dimengerti secara 

produktif sebagai sarana perubahan sosial. Semua bentuk wacana pemikiran 

Islam tidak boleh menggambarkan agama sebagai sesuatu yang mengerikan 

dan mengkhawatirkan. di sisi lain, pemikiran Islam dilakukan untuk 

melepaskan kehendak yang dapat menghasilkan dan membentuk perilaku 

dan etika shalih sosial.  
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6. Kemanusiaan  

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam hidupnya tidak dapat 

terlepas dari kerjasama antar sesama manusia. Sejak berada di dalam 

kandungan, manusia sudah membutuhkan dukungan orang lain dalam 

mempertahankan hidupnya terutama dalam hal ini dari sosok seorang ibu. 

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain, 

pun demikian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial berlaku bagi semua manusia 

tanpa memandang kedudukan sosial, suku, agama, ras, maupun golongan. 

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, adalah keniscayaan yang harus 

dilakukan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan 

sesama tanpa dapat memilah dan memilih. Upaya untuk menjadikan diri 

sendiri menjadi manusia yang individualis, memisahkan diri dari orang lain, 

dan acuh tak acuh justru akan menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan 

dalam diri sendiri ataupun persoalan hubungan sosial kemasyarakatan, yang 

pada akhirnya akan melahirkan penderitaan dalam dirinya. 

Nilai dan sikap kemanusiaan yang berpaksikan humanisme saling 

berkait antara satu sama lain di mana nilai kemanusiaan itu merangkumi 

kepentingan  kebebasan, kreativiti, keinginan, kerjasama, keyakinan, moral 

dan  tanggungjawab  daripada pendekatan humanisme, boleh menggalakkan 

individu untuk terus  belajar secara tersusun dan mengikuti perubahan 

zaman melalui pendidikan  humanisme. Nilai-nilai kemanusiaan seperti 

kerohanian, hormat-menghormati, dan kasih sayang juga dapat dilihat 

melalui pendekatan humanisme. Nilai akhlak dan disiplin sangat penting bagi 

manusia untuk melahirkan nilai budi pekerti .   Penerapan ciri-ciri 
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humanisme dalam diri termasuklah kejujuran, simpati, belas kasihan, 

altruisme yang seharusnya dipraktikkan.45 

Bagi Islam yang moderat, dari dulu Islam telah menunjukkan tekad 

yang besar untuk menjadikan masyarakat adil dan memelihara nilai-nilai 

kemanusiaan. Pandangan ini berdasarkan pada keyakinan al-Qur'an yang 

mengajarkan bahwa semua manusia dimuliakan oleh Allah, tidak 

membedakan agamanya, ras, warna kulit, dan lainnya.  

7. Pluralisme  

Pluralisme merupakan masalah yang kontemporer, isu yang 

mengglobal,  dan  pemikiran  yang  kontroversial, pengertian  pluralisme  

dalam  kaitannya dengan  agama, perlu dikaitkan dengan tiga sikap 

keberagamaan manusia, yaitu sikap eksklusif, inklusif, dan sikap paralelisme. 

Sikap   eksklusif   adalah   sikap   yang   mengklaim   dirinya   sebagai   pemilik 

kebenaran,  yang  absolut  dan  sekaligus  menutup  diri  terhadap  adanya  

realitas  kemajemukangma  serta  ngt  bersifat  subjektif.  Sikap  inklusif  

adalah  sikap  keagamaan  yang  membedakan antara kehadiran 

penyelamatan dan aktifitas  Tuhan dalam ajaran-ajaran agama lain,  dengan 

penyelamatan dan aktifitas tuhan hanya ada pada satu agama. Sikap 

paralelisme adalah sikap keagamaan  yang  memandang  bahwa  keselamatan  

ada  pada  semua  agama.  Pengembangan sikap keagamaanini  melihat  

semua  agama  yang  ada  di  dunia  ini  perinsipnya  sama. Peluralisme agama 

menerima dua sikap Keberagaman, yaitu inklusif dan paralelisme.46 
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Pada kerangka kedamaian yang ada dalam Islam, al-Qur’an 

memandang fakta keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah SWT. 

sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW. sebagai rasul dari sebagian Rasul 

yang diutus kepada ummat manusia. Perbedaan agama terjadi karena 

perbedaan jalan yang dianut oleh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan 

Konghuchu.  

8. Sensitifitas Gender  

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan 

nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut.47 

Al-Qur’an sendiri sebagai pegangan umat Islam, di samping al-Hadits, 

menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama, 

baik kapasitas moral, spiritual, maupun intelektual. Dalam penyampaikan 

pesannya, al-Qur’an seringkali menggunakan ungkapan “laki-laki dan 

perempuan beriman” sebagai bukti pengakuannya terhadap kesetaraan hak 

dan kewajiban mereka. Dalam hal kewajiban agama, pun al-Qur’an tidak 

menunjukkan beban yang berbeda kepada keduanya. Prinsip kesetaraan 

tersebut dimaksudkan untuk membentuk hubungan yang harmonis antara 

keduanya. 

Islam memberi pencerahan dan pengubahan cara pandang umatnya 

kepada kaum perempuan. Islam menggaungkan konsep kesamaan hak dan 

kewajiban antara lelaki dan perempuan di hadapan Tuhan.  
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9. Non Diskriminasi  

Perbedaan adalah hal yang biasa terjadi, apalagi di negara kita, 

Indonesia. Berbeda dengan mayoritas negara di dunia yang terdiri dari satu 

ras saja, negara Indonesia justru terdiri dari ratusan ras dan suku. Setiap 

suku memiliki budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dialek yang 

berbeda, hingga kebiasaan hidup yang berbeda satu sama lain. Semua 

perbedaan itu biasanya terjadi karena letak geografis dan juga budaya dari 

daerah tersebut. 

Terlahir dan menjalani hidup di Indonesia yang terdiri dari begitu 

banyak suku, budaya, bahasa, dan penampilan, membuat kita sebagai 

masyarakat Indonesia saling menghargai dan menghormati perbedaan 

tersebut. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga dan 

kuat. Selain itu, membuat kita sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia 

berbeda bukan untuk saling bermusuhan apalagi mengacungkan pedang satu 

sama lain, melainkan untuk belajar mengenai keesaan Tuhan. Dengan begitu, 

kita jadi belajar bagaimana caranya menghargai perbedaan itu sendiri, untuk 

belajar mengerti bahwa tidak apa-apa untuk menjadi berbeda dari orang lain. 

Sayangnya, tidak semua orang bisa berpikir begitu, sehingga bisa 

memicu ketersinggungan antar individu. Bicara soal perbedaan, sebenarnya 

hampir semua orang tahu bahwa pada dasarnya semua manusia itu berbeda 

satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat dari keluarga terdekat saja yang di 

mana fisik serta sifat anggota keluarga tak selalu sama. 

Sekali lagi, banyak orang tahu bahwa setiap manusia itu berbeda, 

sayangnya hanya sedikit yang benar-benar mengerti akan hal itu. Jika banyak 

manusia yang tidak menyadari akan hal itu, maka akan banyak kasus 
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diskriminasi di mana-mana. Kasus diskriminasi bukan hanya terjadi di luar 

negeri saja, tetapi beberapa kasus diskriminasi juga terjadi di Indonesia. 

Islam dengan jelas menolak penindasan, dan ketidakadilan. Praktik 

yang dilakukan oleh Nabi SAW. di Madinah dengan membentuk kesepakatan 

mengenai hak dan kewajiban yang sama di antara kelompok-kelompok suku 

dan agama menggambarkan kesetaraan dan non diskriminasi, dan ini 

menjadi dprinsip sentral di dalam Islam.48 

Moderasi beragama memastikan umat beragama untuk tidak 

mengurung diri, tidak eksklusif, tetapi inklusif, menyatu, adaptasi, 

berinteraksi dengan berbagai komunitas. Dengan begitu maka moderasi 

beragama akan mendorong dari tiap-tiap ummat beragama untuk tidak 

bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keberagaman, termasuk 

keberagaman agama, sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan 

bersama. 

5. Manfaat Moderasi Beragama 

Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen 

kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Moderasi beragama 

merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di 

Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-

Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama menjadi 

sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang 

harmonis, damai dan toleran bagi bangsa Indonesia yang maju. 
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Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat 

diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga 

tercipta kerukunan intraumat beragama, antarumat beragama dan 

antarumat beragama dengan pemerintah. Penguatan moderasi beragama 

menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan 

dan karakter bangsa. 

Islam menjadi agama yang menanamkan nilai-nilai dan manfaat dari 

setiap perintah yang telah ditetapkan, tak terkecuali ketika moderasi 

beragama diterapkan maka akan muncul manfaat manfaat yang dirasakan 

oleh diri sendiri maupun masyarakat secara umum, manfaat dari moderasi 

beragama antara lain adalah: 

a. Terhindar dari Perpecahan  

Jika mempelajari juga mengamalkan sikap bertoleransi terhadap 

agama, maka kita mencoba mempelajari menjadi seorang manusia berbangsa 

yang benaar. Negara kita, bisa mendukung keragaman beragama. Indonesia 

juga sudah bukti begitu sensitif pada masalah agama, sehingga kita sulit 

untuk menjalin perhubungan yang seharusnya antar beda kepercayaan.49 

Dalam masyarakat majemuk, pelaksanaan toleransi beragama tanpa 

menghalangi pelaksanaan peribadahan dan kegiatan lainnya yang 

berhubungan dengan agama. Metode tersebut setidaknya di terapkan pada 

mahluk yang memiliki agama dan dijamin buka menjadi mengganggu hidup 

rukun juga ketentraman berada di negara. Misal, Natal cukup untuk orang 

keristen jangan ribut.  

                                                                 
49

 Nur, Amini. “Peran Guru dalam pengimplementasian Nilai-Nilai Moderasi Beragama 

pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI di SMA 1 Terbanggi Besar Lampung 

Tengah”. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.  



49 
 

 
 

b. Menjalin Persahabatan juga Merangkul Perbedaan  

Menghargai keberagamaan bukan semata-mata bisa menyelamatkan 

seseorang dari perpecahan, tetapi bisa juga menjadikan kita kuat didalam 

berhubungan sosial.50 Hal ini bisa memungkinkan mereka untuk bertukar 

pikiran dan menghormati perbedaan satu sama lain (daripada berdebat 

tentang agama terbaik), sehingga kehidupan multi-agama sehari-hari di 

negara ini adalah hal biasa, bukan alasan konflik antarumat beragama. 

Misalnya, sikap saling menghormati antarumat beragama tetap menjaga 

kekhidmatan dan ketentraman beribadah, meskipun seseorang berdoa dalam 

bahasa agama lain. 

Moderasi Beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling 

menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik 

karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama 

diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam 

masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan 

keseimbangan kehidupan sosial. 

c. Memperkuat Keyakinan 

Pada hakikatnya agama akan memberitahukan dan ajarkan dengan 

baik terhadap sikap kita dalam menjalin perhubungan antara pemeluk 

agama-agama lain. Bentuk perilaku toleran yang sejati akan menunjukkan 

ekspresi keyakinan beragama di kehidupannya dalam masyarakat.51 Memiliki 

rasa yang di rasakan oleh orang lain juga ikut serta ketika berhubungan 

memerlukan satu sama lain. Harus ditegaskan di sini .bahwa kasih sayang 

                                                                 
50

Baidhawy, Zakiyuddin. Pendidikan agama berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga, 

2005. h. 30. 
51

Siti, Roisyah. “Dimensi Perenial Sebagai Bentuk Toleransi Dalam Perguruan Ilmu Sejati 

Di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun”. Disertasi. IAIN Kediri, 2022.  



50 
 

 
 

juga partisipasi dalam hal manusiawi tidak termasuk ruang lingkup 

partisipasi dalam kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan 

perwujudan keimanan dan kedewasaan tauhid.  

d. Maju di setiap Bidang dalam kehidupan.  

Saling menghargai antar kaum yang beda agama, manusia 

mempelajari sampai sejauh mana kesesuaian ekonomi, politik, budaya dan 

sosial dengan peristiwa nasional. Jadi tidak ada perpecahan atau kecemasan. 

Selain itu juga dapat terciptanya suatu bekerjasama atau hubungan baik di 

antara yang beragama di masyarakat dengan tidak mengganggu satu sama 

lain.52 Sebagai berbuat menolong antar sesama, dalam Islam juga diajarkan 

untuk bisa saling meringankan beban antara setiap individu, orang yang tida 

punya apa-apa dan yang sedang tidak sehat, tanpa membedakan 

kepercayaannya. Contohnya, masyarakat bekerja membuat mesjid atau apa 

saja yang menjadi manfaat untuk masyarakat.  

e. Kehidupan Yang Damai 

Dalam kehidupan bermasyarakat yang. toleransi, maka kehidupan. 

sosial bisa menjadi harmonis, mengarah pada komunikasi yang lebih 

harmonis, kondisi yang lebih aman dan lebih damai. Kita bisa berbagi ketika 

melakukan berbagai sosialisasi, saling menutupi kekurangan, saling 

mempelajari kelebihan dan kekurangan, dan bertukar pengalaman untuk 

mencapai tujuan bersama53 

Ketika moderasi telah diterapkan dengan baik tentunya manfaat-

manfaat akan kita dapatkan dalam berkehidupan di tengah masyarakat, baik 
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ketika kita bermasyarakat dengan masyarakat beragama yang sama maupun 

ketika kita bermasyarakat dengan orang-orang yang berbeda agama dengan 

kita. 

C. Majlis Taklim 

1. Pengertian dan Sejarah Majlis Taklim 

Majlis taklim berasal dari dua kata yaitu majlis dan taklim. Dalam 

bahasa Arab kata majlis adalah bentuk isim makan kata kerja dari dari jalasa 

yang artinya tempat tuduk, tempat sidang, dewan. Sedangkan kata taklim 

dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja ‘allama-yu’allimu-

ta’liman yang berarti “pengajaran”.54 Sedangkan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia majlis taklim adakah “pertemuan atau perkumpulan orang banyak 

atau bangunan tempat orang berkumpul.55 

Majelis taklim sebagai sebuah institusi pendidikan nonformal di 

bidang keagamaan memiliki arti penting bagi pengamalan nilai-nilai Islam di 

masyarakat, hal ini dikarenakan keberadaan majelis Ta’lim menjadi ujung 

tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu 

dapat diketahui bahwa majelis taklim sangatlah berarti dan bermanfaat 

dalam kehidupan masyarakat karena selain bisa berkumpul dengan orang 

banyak juga mampu menjalin hubungan yang baik diantara sesama 

masyarakat.56  
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Masyarakat di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan”. 

Tesis, Parepare: Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2020, h. 16.  
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Majlis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang 

memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur 

serta diikuti oleh jama’ah yang relatif banyak bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan 

Tuhan dan antar sesamanya dalam rangka membina masyarakat yang 

bertakwa kepada Allah swt.57  

Dalam perspektif perkembangan dakwah, majlis taklim merupakan 

lembaga pendidikan Islam tertua yang terlahir dan terlaksana sejak masa 

Rasulullah saw. Proses pelaksanaanya di awali dari pengajian Rasulullah saw. 

pada periode Makkah yang berlangsung secara rahasia di kediaman Arqam 

bin Abi Arqam yang merupakan rangkaian pengertian konteks yang bersifat 

kontemporer.58 

Namun ada khusus yang ditemukan pada kelompok belajar di masjid 

sejak awal Hijriah. Nama-nama halaqoh yang sebelumnya bermakne metode 

pembelajaran berubah menjadi nama setiap kelompok belajar di masjid 

tersebut. Jika dalam satu masjid terdapat beberapa halaqoh maka untuk 

membedakannya masing-masing halaqah diberi nama tambahan sesuai 

bidang kajian atau nama Syekhnya yang mengajar. 

Selanjutnya setelah Rosulullah saw. hijrah ke Madinah, khususnya 

setelah masjid sudah menjadi pusat konsolidasi umat Islam maka majelis 

taklim sudah menjadi bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Semua 

laki-laki yang ikut sholat jama’ah di masjid baginya diikat sebuah kegiatan 

yang disebut halaqoh. Setiap saat Nabi mengumpulkan ummat Islam untuk 
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menyampaikan wahyu atau hadits-hadits yang berkenaan urusan 

keummatan.59 

Perubahan makna halaqoh dari sebuah metode menjadi sebuah 

wadah kelompok belajar di masjid tidak termasuk hal yang prinsip karena 

materi dan target pembelajaran tetap fokus pada materi al-Qur’an dan dasar-

dasar agama. Perubahan ini hanya lahir dari proses interaksi, di mana setiap 

menit belajar peserta berkumpul dengan model halaqoh atau melingkar. 

Proses interaksi seperti ini telah menjadi sebuah kulture, sehingga setiap ada 

kelompok belajar di masjid maka sebutannya adalah halaqoh. 

2. Peran Majlis Taklim 

Pertumbuhan majlis taklim di kalangan masyarakat menunjukkan 

kebutuhan dan hasrat anggota masyarakat tersebut akan pendidikan agama. 

Pada kebutuhan dan hasrat masyarakat yang lebih luas yakni sebagai usaha 

memecahkan masalah-masalah menuju kehidupan yang lebih bahagia. 

Meningkatkan tuntutan jama’ah dan peranan pendidikan yang bersifat 

nonformal, menimbulkan pula kesadaran diri dan inisiatif dari para ulama 

beserta anggota masyarakat untuk memperbaiki, meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas dan kemampuan, sehingga eksistensi dan peranan 

serta fungsi majelis taklim benar- benar berjalan dengan baik.60  

Majlis Taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, 

walaupun tidak disebut majelis taklim, namun pengajian Nabi Muhammad 

saw. yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam 
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bin Abil Arqam r.a. di zaman Rasulullah saw. dapat dianggap sebagai majelis 

taklim menurut pengertian sekarang. Setelah adanya perintah Allah swt. 

untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, pengajian seperti itu segera 

berkembang di tempat-tempat lain yang diselenggarakan secara terbuka. 

Dengan demikian majlis taklim bukan lembaga pendidikan Islam formal 

seperti madrasah atau perguruan tinggi. Majlis taklim bukanlah merupakan 

wadah organisasi dalam masyarakat yang berbasis politik. Namun, majelis 

taklim mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. 

Majlis taklim juga merupakan sebuah tradisi yang kental dalam 

masyarakat, dengan tradisi-tradisi yang diterapkan inilah yang membuat 

pengatahuan masyarakat luas tentang ajaran islam dapat terjawab, walaupun 

dalam realisasinya tidak setiap hari mengikuti kegiatan pengajian namun 

setidaknya mereka pernah mendengarkan ajaran-ajaran agama islam. Seperti 

halnya terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan majlis taklim 

yang diadalamnya ada pengajian agama, membaca surah Yasin, dan 

melantunkan sholawat bersama yang kemudian dapat menumbuhkan rasa 

cinta dan semnagat dalam menjalankan syariat agamanya. 

Majlis taklim yang mempelajari ilmu agama tentang fiqih, 

tauhid,akhlak, dan penguatan moderasi beragama merupakan dimensi 

pembentukan awal dari penguatan syariat agama Islam dan sebagai bentuk 

peranan majlis taklim dalam menghidupkan syiar agama islam dalam 

bermasyarakat. 

Adapun peranan majelis taklim sebagai berikut: 

a) Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan 
beragama dalam rangka membentuk mayarakat yang bertaqwa 
kepada Allah swt. 

b) Taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya bersifat santai. 
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c) Wadah silatuhrahmi yang menghidup suburkan syiar Islam dalam 
kehidupan sehari-hari. 

d) Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan 
ummat  dan bangsa.61 

Secara strategi majlis taklim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang 

Islami coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatkan 

kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran Islam. Di samping itu guna 

menyadarkan umat Islam dalam rangka menghayati dan mengamalkan 

ajaran agamanya yang kontekstual kepada lingkungan hidup sosial budaya 

dan alam sekitar mereka, sehingga dapat menjadikan umat Islam sebagai 

Ummatan Washatan yang meneladani kelompok umat lain.62 Untuk tujuan 

itu, maka pemimpinnya harus berperan sebagai petunjuk jalan ke arah 

kecerahan sikap hidup Islami yang membawa kesehatan mental dan 

rohaniah selaku khalifah di bumi. 

3. Kurikulum Majlis Taklim 

Dalam prakteknya, banyak majlis taklim yang tidak menyusun atau 

menerapkan kurikulum (rancangan) ta’lim sebagai dasar pengajaran. 

Pengurus majelis taklim biasanya hanya menyerahkan pilihan materi ta’lim 

kepada ustadz (pengajar) tanpa konsep yang disusun oleh majlis taklim 

terlebih dahulu. Seyogyanya pengurus majlis taklim perlu membuat semacam 

perencanaan atau rancangan ta’lim (kurikulum) agar kegiatan majelis taklim 

bisa berjalan dengan terencana, sistematis dan lebih mudah untuk 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah berjalan, sekaligus bisa 

memberikan manfaat yang lebih baik kepada anggotanya. Salah satunya 
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adalah dengan menyusun sebuah kurikulum atau rancangan ta’lim yang 

nantinya bisa dijadikan dasar pengajaran bagi majlis taklim itu sendiri. 

Kurikulum bisa diartikan sebagai rencana atau rancangan pengajaran 

(ta’lim) yang dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ta’lim yang 

telah ditetapkan. Dalam hal ini, kurikulum berisi susunan materi ta’lim yang 

dijadikan pedoman atau panduan seorang mu’alim dalam menyampaikan 

materi. Materi ta’lim ini disusun berdasarkan urutan atau tahapan dari satu 

pertemuan ke pertemuan berikutnya, sehingga memudahkan ustadz dalam 

mengajar dan memudahkan jama’ah untuk memahami materi ta’limnya. 

Dalam penataan kurikulum yang dapat menunjang keberhasilan 

pembinaan dari majlis taklim tersebut perlu diperhatikan beberapa hal 

diantaranya: 

a. Penetapan standar kompetensi yang akan dituju dari pengajian yang  

dilakukan, misalnya: 

1) Jama’ah dapat mengagumi, mencintai dan mengamalkan al-

Qur’an serta menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan 

pedoman utama. 

2) Jama’ah dapat memahami serta mengamalkan Dinul Islam 

dengan segala aspeknya dengan benar dan proposional. 

3) Jama’ah menjadi muslim yang kaffah dan memiliki akhlakul 

karimah. 

4) Jama’ah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan 

kaedah-kaedah keagamaan secara baik dan benar. 



57 
 

 
 

5) Jama’ah mampu menciptakan hubungan silaturahim dengan 

baik. 

6) Jama’ah bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih 

baik. 

b. Pembinaan Materi pengajian 

Contoh materi pengajian Majlis Taklim: 

1) Materi Aqidah. 

2) Materi fiqh ibadah. 

3) Materi akhlak. 

4) Materi Moderasi Beragama. 

Materi-materi ini bisa saja bertambah atau berkurang seiring 

adanya faktor kondisi yang sedang terjadi dalam lingkup majlis 

taklim 

c. Metode Pengajaran 

Pengajian yang diberikan kepada jama’ah dapat dilakukan dengan 

berbagai metode antara lain: 

1) Ceramah 

2) Tanya Jawab 

3) Diskusi 

4) Demonstrasi dan Peraktik 

5) Study Tour 
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Dengan memperhatikan hal-hl tersebut tentu bisa memberikan 

kemajuan dalam bermajlis taklim baik dari hubungan dengan Tuhan 

sang pencipta ataupun dengan makhluk yang tercipta. 63 

Beragamnya metode pengajian yang diterapkan oleh majlis 

taklim dapat menyesuaikan dengan materi yang disampaikan oleh 

penceramah, selain itu dengan menggunakan metode yang beragam 

juga dapat mengurangi kejenuhan atau kebosanan jamaah pada saat 

mengikuti pengajian. 

d. Lokasi pengajian 

Tempat pengajian yang paling efektif dan yang rata-rata digunakan 

oleh majlis taklim adalah masjid, walaupun tidak menutup 

kemungkinan pengajian lainnya yang di adakan di rumah salah satu 

jam’ah majlis taklim, akan tetapi masjid menjadi tempat yang paling 

sering digunakan dalam melaksanakan pengajian oleh majlis taklim, 

sebab masjid merupakan tempat ataupun wadah untuk 

memperbanyak ibadah dan untuk menguatkan silaturrahmi bagi 

ummatmusalim.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi Nilai-nilai Moderasi beragama pada 

Majlis Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang Kota Makassar Sulawesi 

Selatan. 

Adapun penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif 

dengan menonjolkan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori 

agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi 

dilapangan. 1  pada umumnya penelitian kualitatif dilakukan pada 

penelitian studi kasus dengan memusatkan pada beragam fenonemena 

yang terjadi dalam kehidupan. 

Penelitian ini akan akan fokus dalam menganalisis, mengkaji seluruh 

fakta dan realita yang terjadi di Majlis Taklim an-Nur Kelurahan 

Panaikang Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam menerapkan nilai-nilai 

moderasi beragama dalam setiap kajian yang telah dilaksanakannya. 

Oleh karena itu peneliti mengamati langsung seluruh kondisi di lapangan 

dengan melihat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh ibu-ibu majlis 

taklim yang ada kaitannya dengan moderasi beragama. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di majlis taklim yang beralamat di jl. 

Bilawwayah 8, No.38, Aspol Tello Baru, kelurahan Panaikang, Kecamatan 

Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti tertarik 

untuk memilih lokasi tersebut karena terdapat pertimbangan mengenai 

lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan masyarakat sekitar yang 

berbaur dengan masyarakat berbeda agama. Tentu hal ini yang 

menyebabkan sedikit banyaknya nilai-nilai moderasi beragama harus di 

terapkan dan sangat menarik untuk diteliti.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “fenomenan” 

yang berarti gejala yang tampak, dan “logos” yang berarti ilmu.2 maka secara 

terminologi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk 

mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.3 

Pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami makna dari 

peristiwa yang ada serta interaksi dalam situasi tertentu dengan menemukan 

fakta dan penyebab sehingga dapat digunakan untuk mempelajari dan 

memahami serta menghubungkan kegiatan majlis taklim mengenai 

pelaksanaan kagiatan, yaitu seluruh bentuk kegiatan yang berhubungan 
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dengan moderasi beragama dengan mengumpulkan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumen. 

C. Sumber Data 

 Sumber data merupakan seluruh rangkaian informasi yang 

didapatkan dalam penelitian. Seluruh data tersebut diperoleh dan diolah 

sehingga menjadi informasi yang baru yang kemudian dapat dimanfaatkan 

oleh pembacanya. Adapun sumber data dalam penelitian adalah: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari responden 

melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil 

wawancara peneliti daengan narasumber.4 Sehubungan dengan judul 

dari penelitian ini adalah implementasi nilai-nilai moderasi beragama 

pada majlis taklim, maka yang diambil sebagai informan dalam 

penelitian ini yaitu di antaranya ketua majlis taklim, para anggotanya, 

pemateri (pengisi) kajian  dan pembina majlis taklim.  

2. Sumber data Sekunder 

Sumber data skunder adalah data yang didapat dari catatn, buku, 

majalah dan lain sebagainya.5 Sumber data sekunder dibagi menjadi: 

Pertama Kajian Kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel 

atau buku, majalah, jurnal. Koran yang bersifat cetak maupun yang 

tersedia dalam bentuk online serta sumber data lain yang dapat 

dijadikan sebagai data pelengkap yang telah ditulis oleh para ahli yang 
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mempunyai hubungan dengan pembahasan judul penelitian ini yaitu 

mengenai moderasi beragama. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil 

penelitian terdahulu dengan melakukan penelusuran terhadap hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan 

penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan 

dalam bentuk buku atau majalah ilmiah yang ada di perpustakaan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah-

masalah  penelitian ini, maka pengumpulan data dapat dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Obeservasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang tampak pada obyek penelitian.6 Observasi yang telah dilakukan 

peneliti yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan 

dengan fenomena dan  gejala yang ditemukan di lapangan yang dapat 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, 

mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk penelitian. 

Observasi dalam penelitian ini dengan mengamati dan mencatat 

bagaimana keadaan atau situasi Penerapan Moderasi Beragama pada 

Majlis Taklim Kelurahan Panaikang.  

Adupun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah: 

a) Tempat lokasi penelitian Majlis Taklim an-Nur Kelurahan 

Panaikang 
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b) Penerapan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekitar 

c) Proses kegiatan kajian pada majlis taklim an-Nur. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada para responden.7 

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan informasi yang dapat dilakukan secara langsung. Peneliti 

berinteraksi langsung dengan para responden dalam mengumpulkan 

data. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang menetapkan 

permasalahan yang dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan kepada para responden.5 

Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang 

pelaksanaan  kegiatan literasi al-Qur’an melalui kegiatan kepesantrenan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang telah lalu atau disebut 

dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau data. Dokumen berupa 

tulisan misalnya dalam bentuk catatan harian, sejarah, peraturan dan 

berupa kebijakan, sedangkan dokumen dengan bentuk gambar 

misalanya foto ataupun gambar.8 
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Berdasarkan pengertian tersebut peneliti dalam proses pengumpulan 

data peneliti melakukan penelusuran dan pengambilan informasi yang 

bersifat tulisan ataupun gambar yang memiliki kaitan dengan penelitian. 

Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

yang menjadi ruang lingkup majlis taklim seperti, letak geografis, 

keadaan pembina dan foto-foto pelaksanaan kegiatan penerapan 

moderasi beragama pada majlis taklim an-Nur Kelurahan Panaikang. 

E. Instrument Penelitian 

Instrument pengumpulan data merupakan alat bantu yang dapat 

digunakan dalam memperoleh informasi. 9  Instrument tersebut pada 

prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar 

tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. tingkat 

keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari suatu instrumen yang 

digunakan, dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini 

mencakup: Daftar pertanyaan penelitian yang telah di persiapkan sebagai 

pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku catatan, dan pulpen. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan pedoman peneliti yang tersusun 

secara sistematis dalam mengadakan pengamatan dan pencarian fenomena 

yang diteliti. Pedoman ini berkaitan dengan keadaan di majlis taklim an-nur 

Kelurahan Panaikang. 

 

 

 

                                                                 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D, h. 222 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam 

mewawancarai subjek penelitian.10 Tujuan dari adanya pedoman wawancara 

adalah agar dapat menggali sebanyak-banyaknya mengenai apa, mengapa, 

dan bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini 

merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti 

kepada subjek penelitian yang ada di majlis taklim. 

3. Daftar Ceklis Dokumentasi 

Daftar ceklist dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan 

dan hasil wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mengolah serta 

menyusun secara sistematis seluruh hasil observasi yang berisi catatan 

lapangan mengenai lokasi penelitian serta hasil wawancara, 

dokumentasi berupa rekaman, foto atau gambar yang selanjutnya akan 

dianalisis sebagai data penelitian.11  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui proses 

pengolahan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan seluruh 

informasi kemudian baik berupa hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dan disusun secara sistematis kemudian penarikan 

                                                                 

10
Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif:  

wawancara." Jurnal Keperawatan Indonesia 11.1 (2007): h. 35–40. 

11
Ivanovich Agusta. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian 

Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27.10 (2003)., h. 147 
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kesimpulan sehingga data tersebut menjadi dengan uraian yang mudah 

dipahami dan menjadi temuan data penelitian yang sesuai dengan 

standar ilmiah untuk selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah 

seluruh informasi berupa data hasil penelitian yang diperoleh sehingga 

dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang faktual, Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, untuk selanjutan dari pengumpulan data tersebut 

kemudian menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu 

informan dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi.12 

Ada tiga cara teknik analisis data dalam penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini ialah peneliti dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian serta 

penyederhanaan data kasar yang berasal dari catatan tertulis di 

lapangan.13 Reduksi data berisi ringkasan data sehingga diharapkan 

agar memberikan kemudahan dalam proses penarikan kesimpulan 

hasil penelitian. 

 

                                                                 

12
Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif (Jejak Publisher: 

Jawa Barat, 2018), h. 235. 

13
 Ahmad Rijali, „Analisis Data Kualitatif‟, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah17, no. 33 

(2019): h. 93. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun  

sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.14 Data yang telah diperoleh dari lapangan 

terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana 

yang dibutuhkan dengan yang tidak, kemudian dikelompokkan, 

kemudian diberikan batasan masalah. Maka penyajian data tersebut 

diharapkan dapat memberikan kejelasan data. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah seluruh kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara kemudian berubah jika 

terdapat temuan-temuan bukti yang lebih kuat pada  tahap  

pengumpulan  data  selanjutnya. Kesimpulan  juga diverifikasi selama 

kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan 

lapangan yang ada. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu melakukan 

pemeriksaan data kualitatif dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi 

adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber sehingga mendapatkan data yang benar-benar abash 

dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik 

pemerikasaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding 

terhadap data awal. Triangulasi dalam penelitian ini yaitu: 

                                                                 

14
 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, h. 94.  
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber adalah mengecek keabsahan data dari beberapa 

sumber kemudian mengecek ulang mengenai kebenaran informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara yaitu membandingakan antara apa yang 

dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

a. Triangulasi metode 

Triangulasi metode adalah usaha mencek keabsahan data kepada 

sumber yang sama namun dengan Teknik yang berbeda. Triangulasi 

metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama seperti 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

b. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan 

dengan perubahan yang dapat terjadi pada perilaku manusia dalam 

situasi dan kondisi yang berbeda karena perilaku manusia mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Jika data yang didapatkan berbeda maka 

dilakukan maka dilakukan secara berulang hingga mampu memperoleh 

data yang pasti atau benar. 15 

                                                                 

15
Bachtiar S Bachri. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian 

kualitatif." Jurnal teknologi pendidikan 10, no. 1 (2010): h. 57. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Majlis Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang 

Sejarah berdirinya Majlis Taklim an-Nur bermula ketika masjid an-

Nur pertama kali didrikan oleh salah seorang dermawan yang bernama 

Haji Sayye’, beliau membangun masjid an-Nur ini di pertengahan tahun 

2015, di tengah pemukiman yang notabenenya orang yang beragama non 

muslim, tapi hal ini di sambut baik oleh kalangan masyarakat, baik itu 

non muslim terlebih lagi yang muslim. 

Pembangunan masjid inilah kemudian yang melatar belakangi 

berdirinya majlis taklim an-Nur yang di inisiasi oleh salah seorang 

masyarakat setempat yang sebelumnya juga bergiat di beberapa majlis 

taklim di luar wilayahnya, setelah masjid an-Nur diresmikan pada tahun 

2016, disitulah kemudian salah seorang dari masyarakat yang bernama 

Ibu Muliati yang juga sekarang merupakan sekertaris dari majlis taklim 

an-Nur yang kemudian mengajak ibu-ibu yang berada di sekitaran 

bermukim di sekitan masjid an-Nur untuk membuat suatu organisasi 

bernama majlis taklim an-Nur. Ibu Muliati ketika menyampaikan kepada 

kami, 
“Setelah masjid diresmikan secara umum, saya langsung punya 
inisisatif untuk membentuk majlis taklim disini, karena kan saya juga 
bergabung di majlis taklim di luar, saya langsung berfikir untuk 
mengajak ibu-ibu yang lain bagaimana kalo kita membuat majlis taklim 
inu-ibu di sini, mumpung ada wadah tempat kita bermajlis yang lebih 
dekat dengan tempat kita tinggal, dan alhamdulillah ternyata banyak 
ibu-ibu yang menyambut baik hal ini.”1 

                                                                 
1
Muliati (48 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 8 Februari 2024.  
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 Dengan adanya wadah baru yaitu masjid an-Nur ini tentu yang 

membuat ibu-ibu ingin bergabung bermajlis karana faktor utamanya 

jarak yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, dimana sebelum ada 

masjid an-Nur ibu ibu ikut bermajlis di majlis taklim yang terbilang 

lumayan jauh dari tempat tinggalnya. 

2. Perkembangan Majlis Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang 

Pada awal berdirinya majlis taklim an-Nur diikuti oleh kalangan ibu-

ibu yang masih berjumlah sekitar 20 sampai 30 orang dikarenakan 

memang kodisi letak geografis majlis taklim yang berada di pemukiman 

baru dan dihuni juga oleh mayoritas non muslim dilingkungann wilayah 

tersebut dtambah juga dengan masjid yang masih baru dibangun yang 

nantinya dijadikan wadah untuk berkegiatan para ibu-ibu majlis taklim. 

Seperti ketika peneliti mewawancarai ibu ketua majlis taklim: 

“Ketika majlis taklim ini pertama kali berdiri kita-kira pada akhir tahun 
2016, distu anggota kami masih sekitaran 20 sampai 30 orang saja, tapi 
sekarang anggota majlis taklim kami itu berjumlah 70 orang, namun 
yang aktif berkegiatan dalam majlis taklim itu sekitar 50 orang saja, 
majlis taklim kami ini bukan hanya di anggotai oleh orang di sekitan 
wilayah disini saja, tapi banyak juga anggota kami dari luar wilayah sini 
yang ikut bergabung karena tertarik dengan kegiatan-kegiatan kami di 
majlis taklim an-Nur.”2  

Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya warga yang masuk 

di daerah tersebut dan di tambah juga dengan perogram-perogram 

majlis taklim yang belum pernah didapatkan oleh ibu-ibu ketika 

bermajlis di tempat lain yang kemudian menarik perhatian ibu-ibu yang 

belum bergabung merasa tertarik untuk ikut tergabung dalam 

keanggotaan majlis taklim an-Nur kelurahan Panaikang dan ikut terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan didalamnya. 

                                                                 
2
Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024. 
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3. Kegiatan Majllis Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh majlis taklim an-nur terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun yang membuat daya tarik bermajlis bagi 

ibu-ibu. Selain pengajian yang merupakan program wajib bagi majlis 

taklim manapun, majlis taklim an-Nur memiliki program lain yang 

dilaksanakan di dalamnya, adapun datanya sebagai berikut: 

No. Kegiatan Hari/Tanggal Tempat Waktu 

1 Pengajian rutin Setiap tanggal 5 
Masjid 

an-Nur 

Ba’da asar – 
Menjelang 
maghrib 

2 Arisan Setiap ranggal 5 
Masjid 

an-Nur 

Setelah 
selesai 

pengajian 

3 
BMQ (bimbingan 

membaca al-
Qur’an 

Setiap Jum’at 
Masjid 

an-Nur 

Ba’da 
maghrib - 

Isya 

4 
Yasinan Dzikir 

dan Sholawatan 
bersama 

Setiap kamis 
akhir bulan 

Masjid 

an-Nur 

Ba’da 
maghrib – 

Isya 

Tabel 4.1: Kegiatan Rutin Majlis Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang 

 Adapun kegiatan-kegiatan yang tertulis di tabel merupakan kegiatan 

utama yang dilaksanakan oleh majlis taklim an-Nur kelurahan Panaikang, 

disisi lain masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya yang di adakan oleh 

majlis taklim sebagaimana disampaikan oleh ibu Selmi selaku ketua majlis 

taklim an-Nur Kelurahan Panaikang: 

“Disini kami juga memiliki kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan 
sholawat, pengumpulan iuran bulanan yang digunakan untuk 
mengundak enceramah dan untuk memunuhi sarana dan prasarana di 
majlis taklim, kemudian ada juga namanya iuran besuk, tujuan dari 
pengumpulan uang besuk ini untuk memberikan bantuan kepada 
anggota majlis taklim apabila ada dari anggota ataupun keluarganya 
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yang sakit ataupun meninggal dunia, maka disitulah digunakan untuk 
meringankan beban keluarga ketika diterpa ujian musibah.”3  

Adapun tema-tema yang telah di susun pleh majlis taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikang selama satu tahun: 

No Bulan Tema Pengajian 

1.  Januari Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna 

2.  Februari Implementasi Ta’aat kepada Allah Rasul dan 

Pemimpin 

3.  Maret Menjaga Ukhuwah Persatuan dan Kesatuan 

4.  April Toleransi Antar Ummat Agama dan Ummat 

Beragama 

5.  Mei  Menjadi Ahlul Qur’an 

6.  Juni Bagaimana Sholat Shusyu’ Itu 

7.  Juli  Amal Ma’ruf Nahi Mungkar 

8.  Agustus Sabar dan Syukur 

9.  September Membangun Keluarga yang Sakinah 

10.  Oktober Pendidikan Anak dalam Islam 

11.  November Cara Menyikapi Ujian dan Cobaan  

12.  Desember Muhasabah Diri 

Tabel 4.2: Tema pengajian selama satu kelender 

 

 

                                                                 
3
Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024. 
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4. Struktur Kepengurusan 

Struktur Kepengurusan Majlis Taklim An-Nur Kelurahan 

Panaikang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Letak Geografis 

Majlis Taklim an-Nur berada di Masjid an-Nur yang terletak di jalan 

Bilawayyah 8, nomor 36, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, 

Kota Makassar, adapun letak bangunannya adalah: 

- Tepi Aliran Sungai Tallo 

- Belakang Kodam XIV Hasanuddin 

- Didalam kompleks Aspol Tello 

- Belakang Gereja GPIB 
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6. Subjek Penelitian 

Gambaran umum subjek penelitian ini peneliti dapatkan melalui hasil 

observasi serta galian data rekapitulasi wawancara dan keadaan tempat 

penelitian. Peneliti melakukan penelitian secara mendalam kepada 

informan atau narasumber, dengan dokumentasi menggunakan alat 

perekam pada saat pengumpulan data.  

Penelitian yang dilakukan secara observasi dan wawancara di 

Kelurahan Panaikang kepada RT, pembina majlis taklim, ketua majelis 

taklim,  jama’ah majelis taklim, dan masyarakat non muslim yang berada 

di sekitar. Berikut merupakan data mengenai wawancara terhadap 

informan. 

No. Nama Kategori 
Riwayat 

Pendidikan 
Pekerjaan 

1 
Nobel 

Karangke 
Ketua RT SMA Ketua RT 

2 Mustaming 
Pembina Majlis 

Taklim 
S1 Pensiunan 

3 Selmi 
Ketua Majlis 

Taklim 
SMA Pengusaha 

4 Muliati 
Anggota Majlis 

Taklim 
SMA Ibu Rumah Tangga 

5 Darmawati 
Anggota Majlis 

Taklim 
SMP Ibu Rumah Tangga 

6 Rosniah Anggota Majlis SMP Ibu Rumah Tangga 
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Taklim 

7 Anna 
Masyarakat 

Non Muslim 
SMA Ibu Rumah Tangga 

Tabel 4.3: Subjek Peneliti 

adapun jumlah warga yang terdata di RT 8 atau tempat keberadaan 

majlis taklim kelurahan panaikang ini adalah: 

No. Agama Jumlah KK. Jumlah Jiwa 

1 Islam 52 217 

2 Kristen 122 509 

 Total 174 726 

Tabel 4.4: Data jumlah penduduk di RT 8 

Dari tabel di atas terlihat bahwa agama Islam menjadi agama minoritas 

di wilayah tersebut, hanya sekitar 30% warga di RT 8 yang beragama Islam.  

B. Nilai-Nilai Moderasi Beragama bagi Jama’ah Majlis Taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikang 

Maraknya kemunculan isu-isu mengenai intoleransi, fanatisme, 

radikalisme dan lain sebagainya membuat Kementerian Agama mengadakan 

antisipasi agar dapat diatasi sedini mungkin demi menciptakan kerukunan 

antar umat beragama maupun sosial dimasyarakat, berbagai macam cara 

telah dilakukan agar hal-hal tersebut bisa diminimalisir kemungkinannya 

agar kehidupan beragama di Indonesia ini jauh lebih damai. 

Keberadaan majlis taklim menjadi element penting dalam 

pengimplementasian nilai-nilai dalam moderasi beragama. Namun 

kebanyakan dari ibu-ibu jama’ah masih sulit untuk mendeskripsikan makna 
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moderasi beragama, namun sebenarnya mereka mengetahui apa maknanya 

dan bagaimana sikap atau praktek yang seharusnya mereka terapkan dari 

moderasi beragama. Akan tetapi tidak semua ibu-ibu jama’ah binggung akan 

makna moderasi beragama, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu 

Darmawati:  

“Sebenarnya saya tidak terlalu faham dengan moderasi beragama, tapi 
setelah dijelaskan ttadi apa itu moderasi bergama, jadi saya tau, 
padahal moderasi beragama itu secara tidak langsung kami telah 
lakukan sehari hari, baik ketika berada di lingkup majlis taklim 
ataupun di tengah-tengah masyrakat umum, apalagi masalah toleransi 
kami jangan ditanya, karena keseharian kami juga berbaur dengan 
masyarakat non muslim.”4 

Dalam lingkup majlis taklim an-Nur Kelurahan Panaikang sebenarnya 

tidak begitu faham atau familiar dengan kata moderasi beragama karena 

memang minimnya penyuluhan tentang moderasi beragama dari pihak pihak 

terkait, tapi secara tidak langsung tujuan dari moderasi beragama itu sendiri 

telah diterapkann jauh-jauh hari oleh ibu-ibu majlis taklim an-Nur Kelurahan 

Penaikang. 

Nilai-nilai moderasi beragama seringkali disampaikan oleh 

penceramah dalam kajian rutin yang dilaksanakan setiap bulannya walaupun 

jama’ah majlis tidak mengetahui bahwa itulah hal yang disebut dengan 

moderasi beragama, salah seorang penceramah mengatakan dalam pengajian 

bulanan: 

“kedatangan ibu ketempat yang mulia ini tidak mungkin tidak 
didasari oleh rasa cinta, cinta akan agama, cinta akan kebersamaan, 
karena dengan rasa cinta ini kita semakin kuat dalam persatuan, 
melebarkan sayap dalam kebangsaan, dan tentu nilai moderasi 
beragama akan kita terapkan, karena sejatinya moderasi beragama 
tidak akan hidup tanpa cinta, cinta akan menguatkan segalanya. 5 

                                                                 

4
Darmawati (45 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan 

Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 10 Februari 2024.  

5
Rahmat (43 Tahun), Penceramah Pengajian Bulanan, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024. 
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 Moderasi Beragama memiliki landasan ataupun pilar-pilar penting 

yang dijadikan acuan dalam penerapannya. Kementrian Agama menetapkan 

setidaknya ada empat pilar penting yang dirumuskan, inilah kemudian yang 

peneliti tanyakan kepada narasumber tentang empat pilar tersebut, 

bagaimana pandangan dan penerapan yang dijalankan oleh ibu-ibu majlis 

taklim dalam bermasyarakat, empat pilar tersebut yaitu: 

1. Komitmen Kebangsaan 

Peran majlis taklim sering kali dipandang sebelah mata dalam hal 

komitmen kebangsaan, padahal majlis taklim dalam pelaksanaanya secara 

khusus meiliki kegiatan-kegiatan yang selalu memporsikan diri dalam 

komitmen kebangsaan, dalam kajian-kajian yang dilaksanakan kadang 

terselip pesan tentang bagaimana pentingnya menjaga kesatuan dan 

persatuan bangsa kita, bagaiman pentingya ikut andil dalam setiap intrumen 

yang berkaitan dengan kebangssan. 

Peneliti mengikuti beberapa kajian yang dilaksanakan oleh majlis 

taklim an-Nur Kelurahan Panaikang sembari memastikan apakah dalam 

kajian tersebut mengandung nilai-nilai komitmen kebangsaan, dalam kajian 

tersebut seorang penceramah menyampaikan tentang bagaimana pentingnya 

kita terlibat dalam pesta demokrasi di 2024 ini, beliau menegaskan bahwa 

haram hukumnya kita tidak memakai hak suara dalam pemilu, sebagaimana 

telah di tetepkan oleh Majelis Ulama Indonesia.6 

Di sisi lain peneliti kemudaian mewawancarai Ibu ketua majlis taklim 

tentang komitmen kebangsaan, bagaimana setiap anggota dibebaskan untuk 

berperan aktif didalam pelaksanaan pemilu dan kegiatan-kegiatan 

                                                                 
6
Rahmat (43 Tahun), Penceramah Pengajian Bulanan, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024.  
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kebangsaan yang lainnya semisal kegiatan 17 agustus, dimana ibu-ibu majlis 

taklim secara khusus mengadakan semarak lomba 17-an untuk warga secara 

umum, sebagaimana yang peneliti dapatkan ketika wawancara 

Selmi menegaskan bahwa ibu-ibu majlis taklim disini dibebaskan 

bahkan di support penuh dalam berkegiatan yang berkaitan dengan 

komitmen kebangsaan, bahkan pada pemilu serentak tahun ini, banyak ibu-

ibu yang terlibat aktif sebagai petugas penyelenggara pemilu, baik sebagai 

KPPS, saksi, dan lain sebagaianya, begitu juga dengan kegiatan ketika 17 

Agustus, ibu-ibu terlibat dalam memeriahkan acara 17-an.7 

Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai 

moderasi beragama dalam hal komitmen kebangsaan tak perlu di ragukan 

lagi, dalam beberapa edisi kajian panitia majlis taklim seringkali meminta 

penceramah membahas tentang kebangsaan, terlebih ketika mendekati 

tahun politik agar kiranya semua anggota majlis taklim ikut andil dalam 

pemilu dengan menggunakan hak pilih dan ikut terlibat menjadi panitia 

penyelenggara pemilu (PPS) 

2. Toleransi 

Toleransi menjadi ciri khas tersendiri dari negara kita, dimana negara 

kita menyatukan agama-agama dalam kebhinekaan yang menjadi pondasi 

tiang tegaknya negara kita, keadilan yang menyeluruh yang dapat 

dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat yang menjadi warga negara 

Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila alenia ke lima: “Keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

                                                                 
7
Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024. 
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Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) telah tertuliskan bahwa “Setiap 

orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali”.8  

Ketika peneliti mewawancarai salah seorang anggota majlis taklim 

tentang bagaimana toleransi yang diterapkan oleh ibu-ibu majlis taklim 

disini, terlebih wilayah majlis taklim an-Nur ini terlatak di pemukiman yang 

notabenenya wilayah orang non muslim tapi bisa hidup dengan rukun 

berbaur satu sama lain walaupun berbeda idiologi maupun aqidah, dia 

mengatakan: 

“Kami disini hidup rukun walaupun kami bertetangga dengan 
masyarakat non muslim, bahkan kami terlibat dalam hal bantu 
membantu dalam kegiatan ataupun acara mereka selama kegiatannya 
tidak menentang syari’at agama islam, misalnya ketika ada tetangga 
kami yang non muslim menikah, kami ibu-ibu majlis taklim ikut andil 
membantu memasak dan menyiapkan hal-hal lainnya untuk membantu, 
bahkan ketika kami memasak, sodara kami yang non muslim ini selalu 
menghususkan bagi ibu-ibu majlis taklim memask secara utuh semua 
bentuk maskan nanti yang disajikan untuk tamu undangan yang 
beragama islam”.9  

Dalam hal keagamaanpun toleransi dikalangan masyarakat terutama 

majlis taklim an-Nur ini sangat menerapkan sikap toleransi antar sesama, 

ketika ada kegiatan-kegiatan keagaaman ataupun acara-acara besar 

keagamaan, mereka saling menghargai bahkan saling menjaga ketertiban dan 

keberlangsungan kegiatan mereka. 

Wilayah yang ditempati oleh majlis taklim an-Nur Kelurahan 

Panaikang ini merupakan wilayah yang didominasi oleh  masyarakat non 

                                                                 
8
https://www.hukumonline.com 

9
Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024. 
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muslim, namun hal ini bukan menjadi penghambat bagi majlis taklim dalam 

bermasyarakat, justru dengan hal inilah moderasi semakin kuat, ketika 

peneliti mewawancarai ketua RT 8 yang merupakan wilayah tempat majlis 

taklim an-Nur Kelurahan Panaikang, beliau mengatakan: 

“Kami disini saling memahami satu sama lain, entah itu beda agama 
ataupun beda suku, kami hidup berdampingan dengan damai, sikap 
toleransi kami disini sangatlah kuat, keterlibatan warga kami dalam 
setiap kegiatan sosial ataupun budaya, misal contohnya ketika ada 
warga kami yang non muslim wafat, yaa masyarakat kami yang non 
muslim datang berbela sungkawa, terutama ibu-ibu majlis taklim itu, 
meraka senantiasa membantu keluarka yang meninggal, begitupula 
sebaliknya, nah inilah tentu yang kita semua harapkan.”10 

Nobel menyebutkan bahwa masyarakatnya mayoritas non-muslim, 

bahkan beliau sendiri merupakan orang non muslim yang sangat senang 

dengan keberagaman agama di wilayah kepemimpinannya yang membuat 

nilai toleransinya semakin kuat.  

Dalam internal Majlis Taklim juga mnguatkan sikap toleransinya antar 

sesama anggota, dalam pandangan ibadah misalnya, sholat subuh ada yang 

menggunakan qunut ada yang tidak, namun ketika sholat berjama’ah mereka 

mengikuti gerakan yang sesuai dengan yang imam lakukan, mereka 

bertoleransi masalah furu’ sedangkan dalam hal usul mereka sepakat 

pastinya akan hal itu. 

3. Anti Kekerasan 

Kekerasan merupakan hal yang tidak di inginkan terjadi oleh setiap 

orang karena dengan kekerasan dapat memecah belah, baik itu antar ummat 

beragama ataupun dalam bernegara. Dalam maljlis taklim tentu juga 

menekankan kepada semua anggotanya untuk bersikap ramah kepada 

siapapun, bahkan penceramah yang di undang sebagai pemateri seringkali 

                                                                 
10

Nobel Karangke (53 Tahun), Ketua RT, Wawancara, di Kelurahan Panaikang Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar, 15 Februari 2024.   
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menyampaikan tentang pentingnya persatuan dan menjauhi sikap kekerasan 

kepada siapapun. 

Majlis taklim an-Nur secara khusus telah mengimplementasikan 

tentang anti kekeran dalam kegiatan yang diterapkan dalam kesehariannya, 

karena didalam majlis taklim an-Nur itu sendiri terdapat banyak perbedaan 

pemahaman, namun bisa saling merangkul, berdamai, menerima pendapat 

satu sama lain sehingga tidakkebencian ataupun kekerasan yang dilakukan 

oleh ibu- ibu majlis taklim an-Nur. 

Selmi menegaskan bahwa, di dalam internal majlis taklim an-nur 

seringkali terjadi gesekan pendapat ataupun pandangan dalam berbagai hal, 

bahkan terjadi cekcok antar sesama, tapi hal ini tidak menjadikan 

perpecahan ataupun tindak kekerasan, lanjutnya iya mengatakan bahwa ini 

merupakan bumbu-bumbu dalam berorganisasi terlebih kami ini diberi 

julukan oleh masyarakat adalah ibu-ibu yang terkenal dengan penguasa bumi 

(sambil tertawal).11 

Dari penjelasan ibu ketua majlis taklim an-Nur di atas bisa 

disimpulkan bahwa gesekan yang terjadi dalam internal majlis taklim itu 

seringkali ada kemunculannya, ketika ada perbedaan pandangan atau 

pendapat, tapi semua itu bisa diatasi dengan damai dan rukun, maka 

disitulah pentingnya moderasi beragama. 

4. Penerimaan Terhadap Tradisi dan Budaya Lokal 

Tercatat dalam wikipedia bahwasanya Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia melakukan pencatatan dan 
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Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024. 
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penetapan daftar warisan budaya takbenda. Per November 2022, terdapat 

11.622 warisan budaya yang dicatat dan 1.728 di antaranya telah 

ditetapkan. Jumlah warisan budaya takbenda Indonesia pada tahun 2023 

bertambah sejumlah 213 menjadi 1.941 warisan budaya yang telah 

ditetapkan.12 

Tradisi dan budaya inilah yang kemudian menjadi ciri khas bangsa 

kita, kekayaan tradisi dan budaya yang ada di negara kita sangatlah 

beragam, sarat akan makna dan spritual, tak sedikit kemudian kedatangan 

turis mancanegara datang ke Indonesia takjub dengan berbagai macam 

tradisi dan budaya kita yaang ada disetiap pelosok negeri mereka 

menemukan tradisi dan budaya yang berbeda-beda. 

Terkhusu di daerah Makassar dan secara umum di daerah Sulawesi 

ada banyak tradisi dan budaya lokal yang masih dijaga dan dilestarikan 

oleh masyarakat, semisal budaya mapacci yang ada di kalangan 

masyarakat, budaya ini kadang menjadi pembahasan menarik dikalangan 

jama’ah majlis taklim dan masyarakat secara umum, karena ada yang 

berpandangan bahwasanya ini budaya lokal yang harus dijaga dan ada 

yang menolak budaya tersebut karena beralasan tidak di syariatkan oleh 

agama. Meskipun terjadi hal demikian, budaya lokal ini tetap di hormati 

oleh masyarakat yang tidak melaksakannya. 

Dalam hal tradisi lokal yang kerap juga menjadi problem dalam 

masalah idiologi di kalangan majlis taklim adalah ketika ada peringatan-

peringatan yang berkaitan dengan keagamaan, semisal kegiatan Maulid 

dan Isra’ mi’raj, dalam kedua perayaan ini sering terjadi perbedaan faham 

                                                                 
12

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Warisan_Budaya_Takbenda_Indonesia#cite_note-1, 

diakses pada 6 Februari 2024, pukul 16.00. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Warisan_Budaya_Takbenda_Indonesia#cite_note-1
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dan pandangan dalam pelaksanaanya, dimana ketika perayaan Maulid 

Nabi seperti tradisi yang terjadi disini yaitu dengan manyajikan makanan 

khas yang dibuat dari ketan kemudian ada telur yang diberi wwarna, dan 

kemudian juga ada pohon pisang yang di isi dengan telur dan beraneka 

ragam isian lainnya.  

Tradisi dan budaya lokal yang masih saangat erat di jaga dan 

dilaksanakan oleh ibu-ibu majlis taklim disini, sebagaimana contoh tradisi 

dan budaya di atas walaupun ada pandangan dan pemahaman yang 

berbeda-beda tentang hal itu, namun tetap saja itu bukan menjadi 

penghalang dalam pelaksanaanya.  

C. Kendala implementasi Nilai-nilai  Moderasi Beragama Pada Majlis 

Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang  

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan 

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

atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.13 Moderasi  beragama 

pada era saat ini juga  menjadi  perhatian  serius karena  kondisi dan persepsi  

yang  berbeda memungkinkan  terjadinya  kesalahpahaman, maka  moderasi  

agama  perlu  dikuatkan  pada  diri  masyarakat.14 Islam hadir sebagai 

representasi dalam mengajarkan keberagamaan dalam mengatasi 

deradikalisasi untuk menjadi pondasi yang kuat dan mendalam dalam 

                                                                 

13
Lukman Hakim Saifuddin, “pengantar”, dalam Tanya Jawab Moderasi Beragama 

(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. iii.  

14
Ridwan, Iwan, and Abdurrahim Abdurrahim. "Persepsi dan Pengamalan Moderasi 

Beragamat dalam Mengembangkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Perguruan 

Tinggi Umum." Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, 

Akuntabel) 9, no.1 (2023): h. 44. 
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tindakan, perilaku, sikap maupun kebiasan yang dilakukan dalam beragama 

maupun bermasyarakat.15 

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim 

terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai panggung penting bagi 

moderasi Islam. Moderasi beragama itu sendiri adalah prinsip Islam. Islam 

moderat adalah paham keagamaan yang erat kaitannya dengan konteks 

keagamaan dalam segala hal: adat, agama, budaya, suku, dan bangsa itu 

sendiri.16  Banyak sekali budaya yang ada di Indonesia dan tentunya baik 

budaya maupun tradisi tersebut memerlukan banyak perhatian agar tetap 

terjaga, jadi cara orang memahami agama haruslah moderat/toleran. Selain 

itu nilai-nilai moderasi yang telah dipahami bukan hanya untuk pemahaman 

saja, akan tetapi harus diimplementasikan, agar pemahaman yang dipahami 

tidak sebatas pemahaman saja, melainkan sebuah realisasi yang nyata. 

Namaun nampaknya program moderasi beragama ini belum 

dirasakan maksud dan tujuannya oleh masyarakat secara utuh, terutama 

masyarakat yang belum perah tersentuh oleh kegiatan yang berkaitan 

dengan moderasi beragama yang di canangkan oleh kementrian agama. Hal 

ini yang menyebabkan munculnya problem terkait keberagaman baik, ras, 

suku, budaya dan agama, penting adanya sikap moderasi.  

Adapun dalam majlis taklim penerapan moderasi bergama ini juga 

belum menyeluruh secara utuh, ada beberapa faktor kendala yang 

menyebabkan moderasi beragama ini belum di fahami oleh ibu-ibu majlis 

taklim an-Nur Kelurahan Panaikang, diantaranya: 

                                                                 

15
Vika Rahmatika Hidayat dan Nur Azizah, “Implementasi Nilai-nilai Moderasi 

Beragama Melalui Kegiatan Mengaji al-Qur‟an di TPQ Nurul Khikmah”, Altifani Jurnal 

Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah 1, no. 2 (2021): h.160. 

16
 Azizah, Imroatul. "Peran Santri Milenial dalam Mewujudkan Moderasi 

Beragama." Prosiding Nasional 4 (2021): h. 197. 
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1. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan dapat menjadi faktor kunci yang memengaruhi 

implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada majlis taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikaang. Beberapa kendala yang mungkin muncul terkait 

dengan tingkat pendidikan adalah rendahnya pemahaman tentang 

moderasi beragama karane tidak memahami betul akan makna 

moderasi beragama yang di inginkan. 

Kurangnya literasi kegamaan tentu juga akan berimbas ketika 

tingkat pendidikan yang rendah, sehingga untuk mencari informasi 

lebih lanjut tentang moderasi beragama akan  terkendala, sperti yang 

disampaikan oleh ibu Selmi bahwa anggotanya rata-rata tamatan SMA 

dan bahkan ada yang tidak tamat SD dan rata-rata usia yang bisa 

dibilang menginjak tua, jadi sering miss komunikasi dalam hal 

pemahaman karena kurangnya tingkat keilmuan dikarenakan faktor 

pendidikannya. 

Kurangnya tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap 

rentannya  terhadap pengaruh eksternal yang negatif, semisal 

mudahnya menerima pemahaman-pemahaman yang bersifat 

ekstrimisme dan pemahaman radikal lainnya, hal ini tentu dapat 

mengancam implementasi nilai-nilai moderasi beragama yang lebih 

moderat. 

Untuk mengatasi kendala ini, perlu diadopsi pendekatan pendidikan 

yang inklusif, disesuaikan dengan tingkat pendidikan jamaah. Program 

pendidikan dapat dirancang dengan bahasa yang sederhana, konteks 

yang relevan, dan metode pembelajaran yang menarik. Selain itu, 

melibatkan tokoh-tokoh agama, mentor, atau pendamping yang dapat 
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memberikan dukungan dan panduan lebih lanjut kepada jamaah 

dengan tingkat pendidikan rendah juga dapat membantu. 

2.  Konflik Idiologis 

Prihal idiologis menjadi prihal yang sangat penting dalam 

penerapan nilai-nilai moderasi beragama, Konflik ideologis dapat 

menjadi kendala serius dalam implementasi nilai-nilai moderasi 

beragama pada majlis taklim, terlebih majlis taklim yang 

beranggotakan dari kalangan ibu-ibu yang berpahamaan yang 

berbeda-beda, madzhab yang berbeda-beda dan organisasi islam 

yang berbeda-beda. 

berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang 

berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat 

kemanusiaan, berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan 

pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan 

ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik; berkembangnya 

semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa 

dalam bingkai NKRI. 

Majlis taklim an-Nur nubgkin salah satu dari sekian majlis 

taklim yang beranggotakan dari berbagai macam latar belakang 

pemahaman idiologi dikarenakan faktor madzhab dan organisasi 

keislaman yang berbeda-beda, hal ini disampaikan oleh Ibu Selmi 

selaku ketua majlis taklim, beliau mengatakan: 
“Majlis taklim kami ini berisikan ibu-ibu yang berlatar 
belakang organisasi yang berbeda beda, ada yang dari 
Nahdatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, dan ada juga 
yang dari Wahdah Islamiyah, sedangkan saya pribadadi itu 
orang Wahdah, sedangkan anggota saya lebih banyak NU, 
kadang sering terjadi kesalah fahaman berbagai macam hal, 
baik itu dalam menetapkan pemateri dalam kajian, peringatan-
peringatan hari besar islam seoerti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, 
tapi pada akhirnya patokan umum kami di majlis taklim itu ada 
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pada ketetapan pemerintah, walaupun kadang misalnya ketika 
awal puasa atau lebaran kami kadang ada yang berbeda, tapi 
hal ini bukan sama sekali menjadi faktor kendala idiologi 
dalam memahami agama islam yang moderat.”17 

Berbeda pandangan dan pemahaman idiologi ibu-ibu majlis taklim 

seringkali terjadi dalam hal-hal tertentu, contoh kecil dalam hal 

menentukan pemateri kajian, ini tentu sangat berpengaruh besar dalam 

pemahaman dan pandangan idiologis ibu-ibu majlis taklim jika yang di 

undang nantinya adalah penceramah yang radikal, oleh karena itu, 

jajaran pengurus majlis taklim sangat berhati-hati dalam menentukan 

penceramah kajian setiap bulannya. 

Faktor idiologis ini juga bisa menjadi duri dalam majlis taklim,  

faktor idiologis seringkali menjadi penyebab persaingan atau bahkan 

perpecahan antar kelompok maupun individu. Persaingan antar 

kelompok atau individu dalam majlis taklim dapat muncul karena 

perbedaan ideologis. Persaingan semacam itu dapat menghambat 

kolaborasi dan kerjasama dalam menerapkan nilai-nilai moderasi. 

Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya pendekatan yang 

inklusif dan dialog terbuka dalam majlis taklim. Pemimpin dan tokoh 

agama dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dialog, 

mempromosikan pemahaman bersama, dan menyelesaikan konflik 

ideologis. Selain itu, menggalakkan pendidikan dan kesadaran tentang 

nilai-nilai moderasi dapat membantu mengatasi perbedaan ideologis 

dan membangun persatuan. 

 

 

 

                                                                 
17

Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024.  
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3.  Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Umum 

Kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam implementasi nilai-

nilai moderasi beragama pada majlis taklim dapat menjadi kendala 

signifikan terhadap pengimplementasian nilai moderasi beragama. 

Perhatian dari berbagai lapisan baik itu pemerintahan ataupun 

masyarakat umum tentu sangat dibutuhkan dalam penerapan nilai 

moderasi beragama, pemerintah telah merencanakan berbagai upaya 

dalam penerapan nilai moderasi beragam, namun dari pihak 

pemerinytahan kebawah tidak begitu memperhatikan dan tidak 

mensosialisasikan maka akan terasa percuma rasanya Kementrian 

Agama mencanangkan pondasi moderasi beragama. 

Dalam linkup majlis taklim an-Nur sendiri belum pernah ada sama 

sekali perintah ataupun penyuluhan tentang berbagai macam hal yang 

berkaitan dengan moderasi beragama, anggota majlis taklim hanya 

mengetahui tentang hal-hal moderasi melalu media media sosial yang 

ada, itupun akan tidak merata di semua kalangan, terlebih di majlis 

taklim an-Nur ini banya anggotanya yang belum begitu faham akan 

tekhnologi media sosial. 

Masyarakat secara umum  juga kurang akan perhatiannya kepada 

ibu-ibu majlis taklim an-Nur dalam hal moderasi beragam, Rosniah 

menegaskan bahwa masyarakat sekita hanya memberikan wadah bagi 

ibu-ibu namun jarang terlibat dalam penerapannya, semisal dalam 

kegiatan-kegiatan besar agama, peran utama dari kegiatan-kegiatan itu 

selalu yang menjadi pemeran utamanya adalah ibu-ibu, sedangkan 

bapak-bapak dan jama’ah masjid lainnya hanya melihat dan 
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membiarkan tanpa membantu ataupun mensuport kegiatan-kegiatan 

majlis taklim.18 

Keterlibatan mayarakat secara umum terutama bapak-bapak tentu 

sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu majelis taklim dalam keegiatannya 

untuk menguatkan moderasi di kalangan majlis taklim ataupun 

dikalangan masyarakat secara umum 

4.  Penguasaan Teknologi yang Minim 

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin 

pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki 

gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang 

serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu 

sebagian besar kebutuhan manusia.  

Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk 

mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran 

penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia 

memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai 

perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan 

sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital 

juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan 

baru dalam kehidupan manusia di era digital ini.19  

Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai 

bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, 

keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir 

dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi 

                                                                 
18

Rosniah (48 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan 

Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 10 Februari 2024.  
19 

Setiawan, Wawan. "Era Digital dan Tantangannya. Seminar Pendidikan Indonesia. 

ISBN." (2017).
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informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik 

dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa 

beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya 

dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era 

digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima 

informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa 

berbondong-bondong pindah haluan. 

Penggunaan tekhnologi dalam majlis taklim tentu sangat 

dibutuhkan demi kelancaeran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh majlis taklim itu sendiri, baik dalam hal menyebar informasi-

informasi kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang telah 

dilaksanakan dari pesan media online. Namun tidak semua anggota 

majlis taklim an-Nur memiliki ponsel ataupun media sosial sebagai 

sarana penghubung informasi, jadi ini salah satu menjadi kendala 

dalam menyebarkan informasi-informasi tentang bagaimana 

perkembangan moderasi beragama secara umum yang nantinya bisa 

menjadi pembelajaran dalam lingkup majlis taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikang itu sendiri. 

Untuk mengatasi minimnya pemahaman teknologi, diperlukan 

upaya untuk meningkatkan literasi digital, memberikan pelatihan, 

dan memastikan bahwa pesan moderasi dapat diakses oleh semua 

lapisan masyarakat, termasuk yang minim pemahaman teknologi. 

5.  Faktor Ekonomi 

Berbicara tentang ekonomi tentu kita juga berbicara tentang 

kesejahteraan masyarakat secara umum, sumber daya pun akan 
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berawal dari perekonomian yang stabil sehingga bisa terealisasikan 

sesuatu yang di inginkan dengan baik. 

Dalam majlis taklim an-Nur sendiri sumber pendanaan itu 

sepenuhnya berasal dari iuran yang di berikan oleh setiap 

anggotanya dengan iuran Rp. 15.000.00 perbulan, dari iuaran inilah 

kemudian pengurus majlis bisa mendatangkan pemateri dalam 

ta’lim nulanan dan pelaksaan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Uang iuran bulanan yang di tetapkan tersebut tidak jarang 

kemudian yang menjadi permasalahan dalam internal majlis taklim 

dikarenakan faktor perekonomian ibu-ibu anggota majlis taklim 

yang terbilang masyarakat menengah ke bawah, pekerjaan yang 

tidak menetap hanya sebatas ibu rumah tangga dan suami yang 

pekerjaannya cukup untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari 

bahkan kadang ada yang kekurangan. Belum lagi ada uang besuk 

yang harus di tunaikan oleh setiap anggota majlis taklim. 

Ibu Selmi selaku ketua majlis taklim  sangat memaklumi hal 

tersebut, namun sering kali ia harus putar untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan kegiatan majlis taklim, beliau mengatakan: 
“Sebenarnya iuran itu Rp. 10.000.00, baru-baru ini naik jadi 
15.000.00, karena kami setengah mati dengan pendanaan, 
seringkali dana kami itu minus karena kegiatan-kegiatan majlis 
taklim, jadi saya puter otak bagaimana caranya supaya semua 
ini bisa di atasi tanpa harus memberatkan angota yang lain, 
kadang saya juga harus keluar dana peribadi untuk talangi 
semua minus dana dalam setiap kegiatan, karena ketika saya 
beratkan anggota takutnya mereka keberatan dan akan 
berhenti bermajlis taklim karena faktor itu, saya coba 
berkordinasi dengan pengurus lainnya untuk menaikkan 
iuaran, dan akhirnya saya sampaikan di semua anggota akan 
kenaikan iuaran bulanan tersebut, tentu ada pro dan kontra, 
tapi lebih banyak yang setuju karena ini demi kebaikan 
bersama”20 
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Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024.   
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Nampaknya pendanaan ini bersumber memang dari 

perekonomian anggota majlis taklim yang bisa dibilang rendah, lalu 

apa dampak dari itu semua, ya tentu ketika pengurus ingin 

mengundang pemateri kajian yang lebih kompeten tentu kita juga 

harus menyiapkan dana yang lebih banyak dari penceramah 

biasanya. 

D. Dampak Implementasi Nilai-nilai  Moderasi Beragama Pada Majlis 

Taklim an-Nur Kelurahan Panaikang 

Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan 

untuk kemaslahatan di Indonesia begitu pula di majlis taklim. Nilai karakter 

moderat, adil, dan seimbang dijadikan sebagai kunci untuk mengelola 

keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dan setara dalam mengembangkan kehidupan bersama 

yang harmonis dalam rangka membangun bangsa dan negara.21 

 Sikap moderat membawa manfaat baik bagi agama, bangsa, dan 

negara. Dengan sikap yang rendah hati, ia dapat terhindar dari mara bahaya 

yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang dilandasi atau dimotivasi 

radikalisme dan ekstremisme. Oleh karena itu ada beberapa dampak yang 

dirasakan oleh ibu-ibu majlis taklim ketika moderasi beragama ini di 

terapkan, diantaranya: 

1. Meningkatkan Toleransi 

Islam yang moderat juga menganut prinsip keterbukaan terhadap 

keragaman pendapat dan sudut pandang. Sikap ini didasarkan pada 
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Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), 24.  
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kenyataan bahwa berbeda dari orang ke orang adalah pasti. Kebebasan 

memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan 

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. 

Toleransi beragama bukanlah hal yang baru dalam ajaram Agama 

Islam, termaktub didalam Al-Qur’an bagaimana Nabi telah memberi 

contoh cara menerapkan toleransi yang sebenarnya  tanpa harus 

kehilangan idiologi atau Aqidah, 22  tetapi memberikan keleluasaan 

kepada orang lain  berkeyakinan berbeda. 

Sikap toleransi ini harus di terapkan dimanapun kita berada, 

dengan siapapun kita hidup, dan dimanapun kita hidup, baik sesama 

agama maumpun berbeda agama, sesama suku ataupun berbeda suku, 

toleransi harus menjadi garda terdepan agar kehidupan terasa damai 

tentram adil dan makmur. 

Toleransi yang di terapkan oleh majlis taklim an-Nur terbilang 

sangat baik dan luar biasa, terlihat dari bagaimana kehidupan di sekitar 

linkungan majlis taklim yang hidup rukun dan damai walau ada 

perbedaan idiologi dan aqidah, membantu satu sama lain yang berbeda 

agama apalagi dengan yang sesama agama. 

Peneliti mewawancarai salah seorang ibu yang tinggal di daerah 

sekitar masjid an-Nur yang merupakan tempat berkegiatannya ibu-ibu 

majis taklim, saya bertanya tentang bagimana rasanya tinggal 

berdampingan dengan orang-orang muslim, apakah ada kendala atau 

                                                                 

22
Achmad Yusril Ihsan dan Nasywa Amalia, “Internalisasi Nilai-nilai Agam Islam dalam 

Menumbuhkan Moderasi Beragama di SMA 1 Sleman”, Jurnal Tawadhu 6, no. 2 (2022): h. 97.  
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masalah selama ibu tinggal berdamoingan dengan oran-orang muslim, 

beliau nmengatakan 

“saya tinggal disini sudah cukup lama, dan cukup lama juga saya 
tinggal berdampingan dengan orang-orang muslim, saya merasa 
aman dan tenang kami hidup rukun, bahkan baru-baru ini saya 
punya anak menikah dan masuk islam kami semua damai dan 
tentram, ibu-ibu majlis taklim itu datang kerumah membantu 
persiapan acara acara dirumah, baik memasak dan persiapan 
lainnya.”23 

Disisi lain saya juga mewawancarai salah seorang anggota majlis 

taklim tentang keterlibatannya membantu setiap acara yang dilakukan 

oleh tetangga yang non muslim, beliau mengatakan: 

“Ooo kami itu disini kalo dibilang toleransi! Sangat dibilang 
toleransi, tidak pernah sedikitpun kami yang muslim mengganggu 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tetangga kami yang non 
muslim, begitu pula sebaliknya. Ketika meraka punya acara 
semisal acara pernikahan dan mereka masak sendiri tidak 
menggunakan makanan yang di pesan atau siap saji, mereka bagi 
menjadi dua tempat masak satu dapur mereka yang no muslim 
dan satunya dapur muslim mereka siapkan kami secara khusus 
tempat dan bahan yang nantinya semua itu khusus di masak dan 
di hidangkan kepada tamu yang muslim.”24 

Gambaran toleransi ini tentu gambaran yang sangat baik untuk 

ditiru oleh setiap orang, terutama dalam hal berbeda agama, bagaimana 

menyikapi toleransi yang baik, ketika toleransi itu di terapkan dengan 

baik tentu masyarakat akan hidup rukun dan damai walaupun berbeda 

agama.  

2. Penguatan Kebersamaan 

Kebersamaan merupakan hal yang tentunya sangat indah untuk 

dinikmati, namun tidak semua kebersamaan akan mendatangkan 

kebaikan, misalnya kebersamaan dalam bermaksiat, mencuri, berjudi 
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Anna (45 Tahun), Warga Non Muslim, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 15 Februari 2024.    
24

Muliati (45 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan 

Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024.    
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dan lain sebagainya, selain kebersamaannya yang merugikan diri 

sendiri tapi juga merugikan orang lain, namun beda halnya dengan 

kebersamaan yang dibalut dengan ukhuwah yang dilandasi dengan 

aagama yang moderat. 

Kebersamaan yang diterapkan oleh majlis taklim an-Nur kelurahan 

panaikang merupakan kebersamaan yang mendatangkan kebaikan 

untuk diri sendiri dan orang-orang disekitar, kebersamaan yang 

mereka junjung adalah kebersamaan yang berdasarkan dengan syari’at 

agama, walaupun berbeda pandangan dan pemahaman agama namun 

kebersamaan itu selalu dijunjung tinggi karena mereka sudah 

memahami betul bagaimana kebersamaan yang mendatangkan 

kebaikan untuk semua, bentengnya tentu sikap moderasi yang kuat 

yang telah tertanam dan dilatih oleh ibu-ibu majllis taklim an-Nur 

kelurahan panaikang. 

Berbeda pandangan bukan menjadi penghalang dalam merajut 

kebersamaan, justru dengan berbeda pandangan bisa lebih menguatkan 

dan meluaskan pemikiran untuk terus menggali lebih dalam tentang 

ilmu agama, terkhusu ilmu agama Islam. 

3. Pencegahan Ekstrimisme 

Dalam beberapa tahun terakhir, fakta miris dari sejumlah tindakan 

terorisme di Indonesia adalah keterlibatan perempuan dan kelompok 

muda serta anak-anak dalam aksi bom bunuh diri seperti dalam tragedi 

Bom Surabaya 2018 lalu yang melibatkan satu keluarga (suami-istri 

dan empat anak). Tidak hanya itu, kelompok muda 
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(pelajar/mahasiswa) juga kerap menjadi sasaran perekrutan kelompok 

radikal.25  

Usia muda yang identik dengan pancarian jati diri dan 

ketidakstabilan emosi kerap dimanfaatkan untuk menginfiltrasi 

ideologi radikal kepada kaum muda. Selain itu, kelompok muda yang 

berada dalam garis kemiskinan juga merupakan salah satu alasan 

utama mereka bergabung dengan organisasi radikal sehingga jihad 

diambil sebagai jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan. 

Majlis taklim hadir sebagai organisasi independent yang 

mengembangkan pemahaman keilmuan tentang keislaman, bagaimana 

tidak, tujuan dari adanya majlis taklim tentuk untuk menyatukan 

pendapat dalam menguatkan keagamaan, ketika ilmu dan iman sudah 

begitu kuat melekat maka dipatikan sifat-sifat radikal ataupun extrim 

dalam memahami agama bisa di minimalisir. 

Majlis taklim an-Nur Kelurahan Panaikang menjadi salah satu dari 

sekian majlis taklim yang memberantas radikalisme dalam kegiatan-

kegiatannya, bisa terlihat dari bagaimana pemahaman para anggotanya 

yang menerima akan perbedaan dan tidak pernah menyalahkan satu 

sama lain tentang pemahaman agama yang di peluk, mereka beribadah 

dengan aman dan nyaman mengikuti pemahan ataupun madzhab 

mereka masing-masing. 

Ada beberapa hal yang diterapkan di majlis taklim an-Nur kelurahan 

panaikang dalam memberantas radikalisme di internal organisasi 

mereka, diantaranya: 
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Khofifah Indar Parawansa, “pengantar”, dalam Majelis Taklim Cegah Radikalisme 

(Jakarta: PP Muslimat NU, 2021), h. 9.  
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a. Pendidikan agama yang moderat 

Fokus pada pendidikan agama yang moderat, mengajarkan 

nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kerukunan antarumat 

beragama. Dengan melibatkan ulama yang memiliki pemahaman 

yang luas dan moderat dalam menyampaikan materi agama. 

Rahmat dalam ceramahnya menyebutkan sebuah ayat yang 

harus dijadikan pegangan ibu-ibu majlis taklim dalam 

menguatkan pendidikan aagama yang moderat, QS. Ali 

Imran/3:103  

عًا وَّلَ تَ فَرَّقُ وْا  ي ْ وِ جََِ   ٓ  وَاعْتَصِمُوْا بَِِبْلِ اللّ 
Terjemahnya: 

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) 
Allah, janganlah bercerai berai”26 

Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa kata wa’tasimu berpegang 

teguhlah pada tali Allah yang dimaksud adalah pegang teguhlah 

agamanya yaitu agama Islam, kata wala tafarraqu dan janganlah 

kamu bercerai berai  setelah kamu masuk islam.27 Agama Islam 

menjadikan persatuan dan kesatuan menjadi pilarnya, dan sangat 

melarang terjadinya perpecah belahan, olehnya perlu untuk 

menguatkan diri dalam pemahaman agama. 

b. Menyaring materi 

Dilakukan penyaringan terhadap materi-materi kajian yang 

disampaikan untuk memastikan bahwa tidak ada materi yang 

mendukung radikalisme. Penyaringan ini bertujuan untuk 
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https://quran.kemenag.go.id/surah/21, diakses pada 17 Maret 2024, pukul 22.00.  
27

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalai, (Jakarta: 

Ummul Quro, 2018), h. 63. 
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menjaga pemahaman anggota majlis agar tidak tercampur baur 

dengan pemahaman radikal, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Ibu ketua majlis taklim: 

“Penceramah-penceramah yang kami undang untuk mengisi 
kajian bulanan di majlis taklim kami itu sudah kami saring dan 
pertimbangkan sebaik mungkin, karena jangan sampai ada 
penceramah yang membawakan materi yang bertentangan 
jauh dengan pemahaman yang di terapkan oleh anggota kami, 
kalopun ada penceramah yang kami dapati menyimpang dari 
pemahaman kami, tentu kami akan mengevaluasi hal 
tersebut”28 

Penyarinagn materi yang dilakukan di majlis taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikang ini sangat ketat dan kritis dalam 

menentukan meteri pengajian yang akan dibawakan oleh 

penceramah karena kekhawatiran akan masuknya ajaran-ajaran 

radikal.  

c. Mengembangkan keterampilan anggota 

Dengan memberikan pelatihan keterampilan sosial dan kritis 

kepada anggota majelis taklim dan mewadahi keterampilan yang 

dimiliki untuk membantu mereka mengenali dan mendalami 

keterampilan yang dimiliki sehingga tidak termakan dengan isu-

isu yang bersifat radikal. 

Darmawati salah seorang anggota majlis taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikang menjelaskan bagaimana ia sangat senang 

dengan adanya pengembangan keterampilan, ia mengatakan: 

“saya sendiri mempunyai keterampilan menjahit, setiap kali 
ada anggota majlis taklim yang butuh jasa saya, tentu saya sangat 
senang untuk membantu atau order jahitan di saya, disi lain saya 
juga masuk di tim sholawat majlis taklim awalnya saya tidak 
terlalu menggaungi sholawat, tapi setelah masuk di majlis taklim 
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Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024.  



99 
 

 
 

saya suka dan alhamdulillah beberapa kali ikut lumba sholawat 
kami bisa merah juara”.29 

Pengembangan keterampilan yang dirasakan oleh anggota 

majlis taklim sangat terasa pada dirinya, baik dari keterampilan 

yang sudah dimiliki maupun pengembangan yang belum pernah 

dimiliki sebelumnya, pengembangan keterampilan ini sangat 

membantu dalam menguatkan sifat moderat dalam agama, karena 

agama Islam tidak pernah membatasi pengembangan 

keterampilan setiap makhluk selama tidak melanggar syari’at. 

d. Penekanan pada nilai kebangsaan 

Penekanan pada nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dalam 

kegiatan majelis taklim ini harus di kuatkan dan juga tentu harus 

di soosialisasikan  tentang semangat nasionalisme dan cinta tanah 

air.  

Cinta tanah air telah dibuktikan oleh semua anggota majlis 

taklim melalui ruang-ruang TPS. Kebebsan memilih dan 

meberikan ruang uuntung anggota majlis taklim menjadi bagian 

dari penitia penyelenggara pemilu. 

Bukan sampai disitu saja, nilai-nilai kebangsaan yang lain juga 

di terapkan oleh segenap anggota majlis taklim an-Nur, semisal 

memeriahkan perayaan 17 Agustus dengan melaksanakan 

upacara dan kegiatan lomba-lomba, sebagaimana Rosniah 

sampaikan kepada kami, “Setiap tahun acara 17-an kami 

memeriahkan acara itu dengan lomb-lomba dan kegiatan lainnya 

supaya jiwa nasionalisme kami tetap membara walaupun kami 
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Darmawati (45 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan 

Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 10 Februari 2024.  
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sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah”30. Jiwa Nasionalisme 

itu ternyata masih ada dalam jiwa ibu-ibu majlis taklim an-Nur 

walaupun meraka tidak menyelesaikan pendidikan belajar di 

bangku sekolah. 

e. Pemantauan dan pengawasan 

Pemantauan dan mengawasi isi ceramah dan diskusi yang 

dilakukan di majelis taklim untuk memastikan tidak adanya 

materi yang bersifat radikal atau ekstremis dan mastikan bahwa 

pembicara yang diundang memiliki rekam jejak yang jelas dan 

tidak terlibat dalam aktivitas radikal. 

Selmi mengatakan bahwa setiap kegiatan apapun itu yang 

diselenggarakan oleh majlis taklim an-Nur kami awasi dan 

lakukan pemantauan untuk melihat apakah ada kebaikan atau 

keburukan yang terkandung di dalamnya, jangan sampai hal-hal 

yang tidak di inginkan masuk di dalam majlis taklim an-Nur.31 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh ibu-ibu majlis taklim an-

Nur Kelurahan Panaikang bisa terbilang ampuh. Poitn-point yang 

disampaikan tersebut sangat masuk akal dan kreatif dalam 

menangkal ekstrimisme dalam internal majlis taklim dan bisa saja 

hal tersebut bisa menyebar kebermanfaatannya untuk 

masyarakat umum. 
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Rosniah (48 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan 

Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 10 Februari 2024.  
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Selmi (46 Tahun), Ketua Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan Panaikang 
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4. Meningkatkan Pemahaman Agama 

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan berbasis 

masyarakat berciri khas nilai-nilai Islam yang dalam 

penyelenggaraannya memiliki prinsip pendidikan dengan sistem 

terbuka dan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Melalui majelis 

taklim diharapkan masyarakat dapat mempelajari ilmu agama, sehingga 

dari hasil proses pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan generasi Islam yang 

unggul, generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

membina keluarga sakinah hingga dapat mendukung serta 

mewujudkan harapan bangsa menuju negara yang adil, makmur dan 

sejahtera.32  

Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa 

manfaat dan kemaslahatan bagi umat, terutama bagi mereka yang 

menjadi anggota dan jamaahnya. Sebagai orang tua mestinya 

memerlukan pengetahuan dalam mendidik anak-anaknya namun 

banyak diantara mereka yang memiliki pendidikan rendah, kurang ilmu 

pengetahuan dan wawasan karena keadaan ekonomi yang minim 

sehingga menjadi penghalang mereka untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan yang mereka perlukan. Oleh karena itu majelis taklim 

hadir dengan memberikan kontribusi yang besar dan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengikuti majelis taklim ini 

diharapkan para jamaah yang mayoritas merupakan orang tua akan 

                                                                 
32

Munawaroh dan Badrus Zaman, “Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan 

Pemahaman Keagamnaan Masyarakat”,Jurnal Penelitian 14, no. 2 (2020): h.375.  
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dapat menambah wawasan baik dari segi ilmu pengetahuan keagamaan 

maupun ilmu pengetahuan umum lainnya. 

Meningkatnya pemahaman agama yang dirasakan anggota majlis 

taklim an-Nur Kelurahan Panaikang sangat segnifikan setelah 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didalamnya, bagaimana 

tidak, setiap bulannya mereka akan mendengarkan nasehat-nasehat 

keagamaan dari pemateri yang telah disiapkan, belum lagi jika ada 

acara-keagamaan lainnya semisal maulid Nabi, Isra’ Miraj, ceramah 

ta’ziah di kediaman orang meninggal, tentu cemah-ceramah ataupun 

kajian-kajian ini bisa disaring oleh ibu-ibu majlis taklim dengan baik 

karena dasar pemahan agama mereka telah kuat. 

Muliati menyebutkan perbedaan ketika sebelum dia masuk majlis 

taklim dan  sesudah masuk majlis taklim, ia mengatakan: 

“saya ini menikah ketika baru tamat SMA dan saya tidak pernah 
sekolah di sekolah agama, apalagi pondok pesantren. Saya sudah 
lama tinggal di tempat ini tapi saya tidak begitu mendalami tentang 
agama karena memang wadah atau tempat mengajinya lumayan 
jauh dari tempat saya ini, nah ketika masjid an-Nur in di bangun 
dan diresmikan tidak lama kemudian hadir juga kelompok majlis 
taklim di dalamnya, nah disitulah saya ikut menjadi anggota 
sebelum sekarang menjadi sekretaris. Kalo ditanya masalah 
bertambah atau tidaknya pemahaman agama tentu sudah jelas 
sangat bertambah, dan tentunya saya sangat senang dengan adanya 
pengajian di majlis taklim ini, saya bisa faham lebih banyak tentang 
agama dan tentunya saya juga bisa ajarkan anak-anak saya tentang 
agama yang saya sudah dapatkan di majlis taklim, dan menurut 
saya pengajian dan kegiatan lainnya di majlis taklim tidak ada yang 
istilahnya melenceng dari ajaran agama”.33 

Ada data yang juga kami temukan melalui sering cerita-cerita 

dangan ibu-ibu majlis taklim an-Nur bahwasanya diantara ibu-ibu 

majlis taklim ini ada yang suaminya mantan pereman namun bisa 

                                                                 
33

Muliati (45 Tahun), Anggota Majlis Taklim an-Nur, Wawancara, di Kelurahan 

Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 7 Februari 2024.  
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disadarkan oleh istrinya dan suaminya akhirnya menjadi taubat dan 

bahkan menjadi marbot masjid, begitupula dengan anggota majlis 

taklim yang dulunya ada yang sangat ekstrim dalam beragama, sering 

menyalahkan tata cara ibadah dan lain sebagainya, tidak mau ikut 

maulid tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, melalu ceramah-

ceramah yang disampaikan oleh pemateri membuat dia lebih lapang 

dada dan menerima perbedaan. 

Semakin kuat moderasi di terapkan maka tentu semakin banyak 

pula pemahan agama yang akan di dapatkan secara sadar ataupun 

tidak, penerapan moderasi beragama akan memberikan pemahaman 

agama dengan pengalaman yang di lakakun dalam bermasyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai-nilai moderasi bagi jama’ah majlis taklim an-Nur Kelurahan 

Panaikang telah diterapkan secara menyeluruh oleh setiap 

anggotanya walaupun secara khusu mereka belum mengetahui apa 

itu moderasi beragama, namun secara pengimplementasian sudah 

diterapkan secara baik, penanaman empat pilar moderasi yaitu 

Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, Penerimaan 

Terhadap budaya Lokal. Dalam Komitmen kebangssan anggota 

majlis taklim berperan dalam kegiata-kegiatan yang berkaitan 

dengan kenegaraan seperti pemilu memeriahkan acara hari 

kemerdekaan dan lain sebagainya, dalam konteks Toleransi 

penerapannya sangat luar biasa karena majlis taklim an-Nur 

Kelurahan Panaikang ini berdiri di tengah mayoritas non muslim 

namun bisa tetap rukun dan saling menghargai, kemudian dalam 

konteks Anti kekerasan, jamaah majlis mengedepankan kesatuan 

dan persatuan walaupun didalam internal seringkali terdapat 

perbedaan dan faham akan suatu permasalahan yang di dapatkan, 

adapun dalam konteks Penerimaan Terhadap Budaya Lokal pada 

majlis taklim an-Nur masih sangat terawat dan terjaga akan 

kelestariannya walaupun kadang ada yang tidak setuju dengan 

budaya dan tradisi yang ada, semisal tradisi maulid, isra’ mi’raj dan 

budaya mapacci’. 

2. Adapun faktor kendala dalam penerapan implementasi nilai-nilai 

moderasi beragama pada majlis taklim an-nur Kelurahan 

Panaikang adalah: 

a. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan rata-rata dari anggota majlis taklim 

adalah SMA bahkan ada yang tidak tamat SMA menjadi 

penghambat dalam memahi tentang moderasi beragama 

b. Konflik Idiologis 

Berbeda pandangan dan pemahaman idiologi ibu-ibu 

majlis taklim seringkali terjadi dalam hal-hal tertentu, hal 
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ini dikarenakan berbedanya aliran-aliran yang di anut, ada 

yang NU, Muhammadiyah, dan Wahdah. 

c. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Umum 

Dalam linkup majlis taklim an-Nur sendiri belum pernah 

ada sama sekali perintah ataupun penyuluhan tentang 

berbagai macam hal yang berkaitan dengan moderasi 

beragama, anggota majlis taklim hanya mengetahui tentang 

hal-hal moderasi melalu media media sosial yang ada, 

itupun akan tidak merata di semua kalangan 

d. Penguasaan Tekhnologi yang Minim 

Tidak semua anggota majlis taklim an-Nur memiliki ponsel 

ataupun media sosial sebagai sarana penghubung 

informasi, jadi ini salah satu menjadi kendala dalam 

menyebarkan informasi-informasi 

e. Faktor ekonomi 

Ekonomi menengah kebawah adalah rata-rata 

perekonomian yang dimiliki oleh jama’ah majlis taklim an-

nur sehingga tidak mampu untuk mengikuti kegiatan-

kegiatan majlis taklim secara utuh. 

3. Adapun dampak  dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama 

pada majlis taklim an-nur kelurahan panaikang adalah 

meningkatkan toleransi, penguatan kebersamaan, pencegahan 

ekstrimisme, dan meningkatkan pemahaman agama. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti 

berharap dnegan adanya penelitian ini mampu memberikan impilkasi 

mengenai program pendidikan yang efektif dan efisien, adapun implikasi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dalam hal 

Moderasi Beragama baik dalam pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal sehingga bermunculan orang-orang yang 
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menguatkan moderasi beragama dengan berdasar pada nilai-nilai 

Agama Islam. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang dapat 

digunakan olehsemua pihak dalam menerapkan moderasi 

veragama di lingkungannya.  

3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan masyarakat secara 

umum dapat memahami pemaknaan moderasi beragama sebagai 

pengauatan persatuana dan kesatuan bangsa dan bisa diterapkan 

dalam beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Pedoman Wawancara Kepada Pembina Majlis Taklim 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya majlis taklim disini? 

2. Apa yang melatar belakangi adanya majlis taklim disini? 

3. Apa tujuan utama didirikannya majlis taklim disini? 

4. Apakah moderasi beragama pada terapkan di majlis taklim disisni? 

5. Bagaimana Implementasi moderasi beragama yang diterapkannya? 

6. Apakah ibu-ibu majlis taklim terlibat dalam setiap pemilu yang di 

selenggarakan oleh negara? 

 

B. Pedoman Wawancara Kepada Ketua Majelis Taklim  

1. Bagaimana sejarah berdirinya majelis taklim an-Nur? 

2. Berapa orang yang mengikuti majelis taklim an-nur? 

3. Apa pendapat anda mengenai moderasi beragama? 

4. Apa penting adanya materi moderasi beragama? 

5. Bagaimana sikap anda ketika ada orang yang berbeda pandangan agma 

dengan lingkungan majlis taklim? 

6. Bagaimana sikap anda ketika di lingkungan tempat tinggal anda atau 

keluarga anda ada yang berbeda mahzab? 

7. Apakah anda memperbolehkan orang yang berbeda mahzab dengan 

anda untuk mengikuti kegiatan majelis ini? 

8. Apakah anda mau bertakziah ketika ada salah satu keluarga yang non 

Islam meninggal dunia? 

9. Bagaimana sikap anda ketika tetangga atau keluarga anda yang 

merayakan hari raya Natal? 

10. Bagaimana sikap anda ketika orang non muslim di lingkungan anda 

ada yang mempunyai hajat? 

11. Dengan adanya perbedaan organisasi keislaman di lingkungan anda 

apakah ada perselisihan di antara masyarakat? 

12. Bagaimana anda terlibat dalam kegiatan demokrasi di negara kita? 
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13. Apakah dalam pengajian yang dilaksanakan ada materi khusus yang 

membahas tentang moderasi beragama? 

 

C. Pedoman Wawancara Kepada Ibu-ibu Anggota Majelis Taklim  

1. Apa pendapat anda mengenai moderasi beragama? 

2. Apa pentimg adanya materi moderasi beragama? 

3. Apakah penting anada mengikuti Majelis ini? 

4. Apa perbedaan sebelum dan sesudah anda mengikuti majelis taklim? 

5. Bagaimana sikap anda ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan 

anda? 

6. Bagaimana sikap anda ketika di lingkungan tempat tinggal anda atau 

keluarga anda ada yang berbeda mahzab? 

7. Apakah anda memperbolehkan orang yang berbeda mahzab dengan 

anda untuk mengikuti kegiatan majelis ini? 

8. Apakah anda mau bertakziah ketika ada salah satu keluarga yang non 

muslim meninggal dunia? 

9. Bagaimana sikap anda ketika tetangga atau keluarga anda yang 

merayakan hari raya Natal? 

10. Bagaimana sikap anda ketika orang non muslim di lingkungan atau 

dikeluarga anda ada yang mempunyai hajat 

11. Bagaimana anda terlibat dalam kegiatan demokrasi di negara kita? 

12. Apakah dalam pengajian yang dilaksanakan dalam setiap bulannya 

pemateri ada pembahasan tentang pentingnya moderasi beragama? 

 

D. Pedoman Wawancara Kepada Pemateri kajian/Mu’allim 

1. Apa pendapat anda mengenai moderasi beragama? 

2. Apa penting adanya materi moderasi beragama pada majlis takli? 

3. Materi apa saja yang anda bawakan ketika mengisi kajian di majlis 

taklim? 

4. Apa perbedaan sebelum dan sesudah anda mengisi kajian di majelis 

taklim? 
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C. Pedoman Wawancara Kepada Bapak RW Setempat 

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya majlis taklim di lingkungan 
anda? 

2. Bagaimana dampak adanya majlis taklim? 

3. Apakah majlis taklim ini menerapkan sikap Toleransi antar ummat 
beragama? 

4. Bagaimana peran ibu-ibu majlis taklim dalam kegiatan atau acara yang 
dilaksanakan oleh warga yang Non Muslim 

5. Bagaimana anda melihat kerukunan ummat beragama di wilayah anda? 

6. Berapa jumlah warga yang Muslim dan Non Muslim? 
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