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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

  
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di 
bawah) 
 

 خ
 

Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 ش 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di 
bawah) 
 

 ض
 

d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di 
bawah) 
 

 ط
 

t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di 
bawah) 
 

 ظ
 

z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 
 

 ع
 

‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 و 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ٌ 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’).  
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2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

  

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى
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Contoh: 

 ma>ta : يـاَتََ

 <rama : رَيَـي

 qi>la : لـِيْـمََ 

 yamu>tu : يـًَـوُْتَُ

4. Ta’ marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :  رَوْضَـةََُالأطَْفَالَِ

ـدِيْـُـَةََُانَْـفـاَضِــهَة ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah :  انَْـ

ــة ًَ  al-h}ikmah :  انَـحِْـكْـ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  رَبـّـَُاََ

 <najjaina :  َـَجّـيَْــُاََ

 al-h}aqq :  انَــْحَـكَّ
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 nu“ima :  َعُـّـِىََ

 aduwwun‘ :  عَـدوَُ 

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

kasrah (َّـــــِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـهِـيَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال

 (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar -. 

Contoh: 

ـصَُ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّـ

نــْسَنــَة  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَــْفـَهْسَـفَة

 al-bila>du : انَــْبـــِلاَدَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

ٌََ  ta’muru>na : تـأَيُْـرُوْ
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وْعَُ  ‘al-nau : انَــُّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أيُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ٍُ   Di>nulla>h :  دِيـْ

   Billa>h :  بِاللَِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِ ًَ  Hum fi> rah}matilla>h:  هـُىَْفيَِْرَحـــْ

10.  Huruf Kapital 



xiv 

 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR       =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Agung Wahyudi T 

NIM   : 80800221017 

Prodi  : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

Judul  : Diseminasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Multikultural 

Di Kota Makassar 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi diseminasi 

moderasi beragama pada masyarakat multikultural di kota Makassar, strategi 

diseminasi moderasi beragama Kementerian Agama Kota Makassar, dan 

tantangan diseminasi di Kota Makassar. Dalam penelitian ini  ditemukan 

bahwa kendati kondisi kerukunan umar beragama di Kota Makassar dalam 

takaran yang baik-baik saja namun diseminasi moderasi beragama ini 

dibutuhkan untuk kelanjutan kehidupan keagamaan masyaakat Kota 

Makassar yang moderat. Sementara strategi desiminasi moderasi beragama 

yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kota Makassar yaitu penguatan 

koordinasi dan kerjasama antarlembaga, memasifkan sosialisasi ide 

gagasan moderasi beragama, menciptakan suasana yang lebih dekat kepada 

masyarakat maupun antar umat beragama dan sosialisasi moderasi 

beragama yang lebih dekat kepada anak muda. Adapun faktor yang menjadi 

tantangan diseminasi moderasi beragama di Kota Makassar kedepannya 

salah satunya adalah secara normatif gagasan moderasi beragama ini masih 

diperdebatkan di kalangan para akademisi dan tokoh agama sehingga di 

masyarakat pun demikian. Selain itu ada faktor ekternal seperti tingkat 

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang relatif masih rendah. 

 

Kata kunci: Diseminasi, Moderasi beragama, Masyarakat multikultural. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat 

keragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keragaman 

tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Selain enam agama 

yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia seperti Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, ada ratusan bahkan ribuan suku, 

bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal yang terdapat di 

dalamnya.1 Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai 

pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama namun 

keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia 

tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat 

kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan atau agama lokal di 

Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan.2 Keberagaman ini 

tentu dapat menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi 

keunikan dan kekuatan (integrating force) yang mengikat masyarakat satu 

sama lain. 

 Beragamnya masyarakat Indonesia dengan enam agama, ratusan 

kepercayaan dan ribuan bahkan puluhan ribu suku, maka pendapat, 

pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, 

termasuk dalam beragama juga sangat beragam. Beruntung kita memiliki 

satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman 

keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya 

antarwarga bisa saling memahami satu sama lain. Meski demikian, gesekan 

akibat keliru mengelola keragaman atau perbedaan itu tak urung kadang 

terjadi. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan 

kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat 
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hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang 

Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-

bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan 

saling mengenal satu sama lain.3 

 Setiap agama memiliki keragaman penafsiran atas ajaran agamanya 

masing-masing, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. 

Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganut 

yang mendaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. Hal 

ini juga disebabkan atas kadar keberagamaan seseorang dan keberagamaan 

lingkungan dimana dia hidup di dalamnya. Dan hal tersebut akan sangat 

mempengaruhi seseorang dalam caranya menetapkan penilaian atas orang-

orang lain sebagai ekstrem, moderat, ataupun menyia-nyiakan dan 

menggampangkan agama.4 

 Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang secara 

berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu 

ritual ibadah, meski ritual itu termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual 

salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman pandangan hukum yang 

termanifestasi dalam mazhab fikih merupakan hal yang tidak dapat 

diindahkan. Fikih meniscayakan keragaman opini hukum yang populer 

dinamakan ikhtikaf. Perbedaan terjadi selain karena nash hukum itu sendiri, 

juga karena kemampuan daya intelegensia fuqaha tidak sama.5 Keragaman 

itu juga muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, 

zaman, dan konteks yang berbeda-beda. Itulah mengapa kemudian dalam 

tradisi Islam dikenal ada ajaran yang bersifat pasti (qath'i), tidak berubah-

ubah (tsawabit), dan ada ajaran yang bersifat fleksibel, berubah-ubah 

(dzanni) sesuai konteks waktu dan zamannya.  
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 4 Yusuf Qardhawi, Islam Jalan Tengah Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), h.34 
 5 Muammar Muhammad Bakry, Argumentasi Fikih Ekstrimisme Berbasis Purifikasi 

Agama Menakar Dosis Imun Wasathiyah dalam Menangkal Virus Tatharruf Diniy, (Makassar: 
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 Agama selain Islam juga niscaya memiliki keragaman tafsir ajaran dan 

tradisi yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang hal yang tidak dapat 

berubah dan hal yang mungkin saja berubah dalam ajaran setiap agama itu 

sungguh sangat penting bagi pemeluk agama masing-masing, karena 

pengetahuan atas keragaman itulah yang memungkinkan seorang pemeluk 

agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran 

tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya 

akan muncul apabila seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya 

alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks inilah 

moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah 

cara pandang (perspektif) dalam kehidupan sehari-hari.6  

 Fakta dan data keragaman agama-agama di Indonesia menunjukkan 

bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang dapat memperkaya 

khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia, namun di sisi lain keragaman 

agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan Negara Republik 

Indonesia jika kita tidak dapat mengelolah perbedaan yang ada. 

 Gesekan antar agama disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya 

konflik di beberapa daerah di Indonesia. Dan konflik tersebut memakan 

korban jiwa. Misalnya, Konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999 hingga 

2003 menelan korban hingga 10 ribuan jiwa, Konflik Sampit yang terjadi 

pada tahun 2001 menelan korban 469-an jiwa, Konflik Ahmadiyah, Konflik 

Lampung, hingga Konflik Poso yang terjadi tahun 1998 hingga 2001. 

 Di Kota Makassar beberapa kali terjadi konflik kekerasan dalam 

bentuk perusakan sarana pendidikan dan gereja yang dilakukan oleh 

pemuda-pemuda Islam yang pada umumnya adalah orang-orang Bugis-

Makassar. Sweeping kartu penduduk bagi orang-orang Kristen pernah terjadi 

di Tamalanrea (BTP) pada tahun 2001. Juga kasus kekerasan yang dialami 

orang Cina yang akhirnya berujung amuk massa pada tahun 1997.7 Hal ini 
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4 

 

 
 

menjadi gambaran bahwa dalam masyarakat yang multikultur seperti 

Makassar masih perlu belajar mengelola perbedaan suku, ras, agama dan 

budaya. Di sinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam 

mewujudkan kedamaian.  

 Tugas untuk menyadarkan masyarakat tentang multikultural ini 

tidaklah mudah, bahkan membangun kesadaran kalangan masyarakat bahwa 

kebhinekaan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Menanamkan sikap yang 

adil dalam menyikapi kebinekaan adalah perkara yang lebih sulit, karena, 

penyikapan terhadap kebhinekaan kerap berimpitan dengan pelbagai 

kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Indonesia sebagai sebuah Negara 

multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan 

memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama juga menjadi 

tantangan untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan beragama. 

 Era demokrasi yang serba terbuka seperti sekarang ini menambah 

deretan tantangan Indonesia dalam mengelola masyarakatnya yang 

multikultur. Perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara 

yang sangat beragam itu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga semua 

aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam 

beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam 

memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan 

keyakinannya masing-masing.8 Falsafah negara kita, Pancasila, sangat 

menekankan terciptanya kerukunan antarumat beragama. Indonesia bahkan 

menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal keberhasilan 

mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam 

hal menyandingkan secara harmoni bagaimana cara beragama sekaligus 

bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang masih kerap 

terjadi, namun kita selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada 
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kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa 

besar, bangsa yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta.9   

 Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai 

bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai 

dengan aksi-aksi kekerasan. Mengapa? Karena agama, apa pun dan di mana 

pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, dan 

subjektivitas yang tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan 

emosional bagi pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama 

merupakan "benda" suci yang sakral, angker, dan keramat. Alih-alih 

menuntun pada kehidupan yang tenteram dan menenteramkan, fanatisme 

ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tak jarang menyebabkan 

permusuhan dan pertengkaran di antara mereka.10  

 Konflik berlatar agama dapat menimpa berbagai kelompok atau 

mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), terlebih 

terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal 

atau antaragama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini 

disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa 

benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan 

keagamaan orang lain. Kita harus belajar dari pengalaman pahit sebagian 

negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut, dan bahkan negaranya 

terancam bubar, akibat konflik sosial-politik berlatar belakang perbedaan 

tafsir agama.11  

 Keragaman, di bidang apa pun, memang meniscayakan adanya 

perbedaan, dan perbedaan di mana pun selalu memunculkan potensi konflik. 

Jika tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif, potensi konflik ini 

dapat mengarah pada sikap ekstrem dalam membela tafsir kebenaran versi 

masing-masing kelompok yang berbeda. Daya rusak konflik yang berlatar 

belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih dahsyat 
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lagi, mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam 

setiap jiwa manusia. Padahal, tak jarang perbedaan yang diperebutkan itu 

sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia 

yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang merupakan tafsir tunggal yang 

paling benar dan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar.12  

 Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat 

beragam, kita membutuhkan pemahaman yang dapat menciptakan 

kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni 

dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, 

serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. 

Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub 

ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem 

meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat 

penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra-konservatif. Di sisi lain, 

ada juga umat beragama yang esktrem mendewakan akal hingga 

mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran 

agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama 

lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi. 

Karenanya, untuk menjadikan moderasi beragama sebagai solusi, kita perlu 

memiliki pemahaman yang benar tentang makna kata tersebut. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   

1. Fokus Penelitian  

 Dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai 

penelitian tesis ini, maka tentu diperlukan beberapa kata yang menjadi fokus 

penelitian. Berdasarkan judul penelitian tesis ini yakni “Diseminasi Moderasi 

Beragama Pada Masyarakat Multikultural Di Kota Makassar” dengan 

demikian, maka penelitian ini terfokus pada dua hal:  

a. Diseminasi Moderasi Beragama 
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b. Masyarakat Multikultural 

2. Deskripsi Fokus  

 Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

sebagai berikut:  

a. Diseminasi Moderasi Beragama  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diseminasi adalah 

penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya. Diseminasi biasanya berkaitan 

dengan penyampaian informasi kepada publik. Diseminasi juga diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu 

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan 

akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. 

 Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, 

menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep kehidupan. Sehingga 

diseminasi moderasi beragama yang dimaksud di sini adalah  

tersosialisasikannya nilai-nilai moderasi beragama kepada kelompok 

masyarakat yang multikultural yang telah dirumuskan oleh Kementerian 

Agama: Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, dan akomodatif 

terhadap budaya lokal. 

 

b. Masyarakat Multikultural 

 Masyarakat multikultural adalah konteks masyarakat yang latar 

belakang etnis, suku, budaya, bahasa hingga agama dan kepercayaannya 

beragam. Dalam tesis ini yang dimaksudkan masyarakat multikultural secara 

umum adalah semua (daerah) masyarakat yang terdiri dari beberapa ragam 

suku, agama, ras dan sejenisnya dan secara khusus adalah masyarakat di 

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di 

atas, maka rumusan masalah dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:  
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1. Mengapa perlu diseminasi moderasi beragama pada masyarakat 

multikultural di Kota Makassar?  

2. Bagaimana strategi diseminasi moderasi beragama Kementerian 

Agama Kota Makassar pada masyarakat multikultural? 

3. Apa tantangan dalam diseminasi  moderasi beragama pada 

masyarakat multikultural di Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka Peneliti Terdahulu 

 Kajian pustaka yakni usaha ataupun hasil cipta karya manusia yang 

berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya tulis lainnya. Kajian pustaka 

memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti menyelesaikan masalah yang 

ditelitinya dengan mengacu pada hasil karya ilmiah sebelumnya yang 

memiliki hubungan atau relevansi. Berdasarkan judul penulis “Diseminasi 

Moderasi Beragama Pada Masyarakat Multikultural” maka terdapat beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Karmilah dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi yang berjudul 

“Konsep dan Dinamika Komunikasi Antarbudaya di Indonesia” yang 

menjelaskan bahwa peranan budaya dan bahasa komunikasi yang 

akomodatif dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dalam 

menghadapi persoalan-persoalan ancaman disintegrasi yang dihadapi 

bangsa Indonesia. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah konsep dan dinamika komunikasi antarbudaya pada 

masyarakat yang multikultur. 

2. Agus Akhmadi dalam Jurnal Diklat Keagamaan yang berjudul 

“Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia” yang menjelaskan 

tentang beragamnya budaya dalam suatu masyarakat menjadi salah 

satu pemicu timbulnya konflik horizontal. Oleh karena itu, peneliti 

menilai dibutuhkan sikap yang moderat dalam memandang 

perbedaan yang ada di masyarakat agar tidak berdampak pada 

keharmonisan hidup. Kesamaan dengan penelitian yang oleh penulis 
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adalah pada bahasan konsep multikulturalisme bangsa Indonesia dan 

kebutuhannya pada sikap moderat. 

3. Darwis Muhdina dalam Jurnal Diskursus Islam yang berjudul 

“Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota 

Makassar” yang menjelaskan tentang strategi penerapan dan 

implementasi kerukunan umat beragama di Kota Makassar sebagai 

lokasi yang multikultur. Ia menjelaskan bahwa selain peran 

pemerintah, kearifan lokal juga punya peran strategis dalam 

mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan 

harmoni. Kesamaan dengan penelitian yang dimiliki penulis adalah 

terdapat pada konteks strategi implementasi moderasi beragama 

dalam masyarakat yang multikultur seperti Kota Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian yang dimaksud 

ialah sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian   

 Secara keumuman karya tulis ilmiah marupakan salah satu 

persyaratan dalam proses penyelesaian studi di perguruan tinggi. Olehnya 

itu, penulis merasa berkewajiban secara formal terkait pada berbagai aturan-

aturan di perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi, secara khusus penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis urgensi diseminasi moderasi beragama pada 

masyarakat multikultural di Kota Makassar. 

b. Untuk menganalisis strategi diseminasi moderasi beragama pada 

masyrakat multikultural di Kota Makassar. 

c. Untuk menganalisis tantangan diseminasi  moderasi beragama pada 

masyarakat multikultural di Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah:  
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a. Kegunaan Penelitian dari Segi Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau semacam studi 

banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis, 

sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, kajian, serta 

bahan untuk menambah wawasan bagi peneliti. Serta meningkatkan 

keterampilan (skill), keperluan wawasan yang akan membentuk mentalitas 

mahasiswa sebagai bekal di dunia kerja ke depannya.  

 

b. Kegunaan Penelitian dari Segi Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan 

untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai diseminasi moderasi 

beragama pada masyarakat multikultural tepatnya di Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsepsi Moderasi Beragama 

1. Definisi Moderasi Beragama 

 Moderasi berasal dari bahasa Latin moderâtio, yang berarti ke-sedang-

an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan 

diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan).1 Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. 

pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, 

“orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap 

wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata 

moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core 

(inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Secara umum, 

moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, 

dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun 

ketika berhadapan dengan institusi negara.2 

 Moderasi dalam bahasa Arab dengan kata wasath atau wasathiyah, 

yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal 

(adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip 

wasathiyah bisa disebut wasith. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah 

diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya 

menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini 

berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata 

wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' 

yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya 
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dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang 

berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.3 

 Al-Mu'jam al-Wasith yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir 

antara lain mengemukakan: “Wasath adalah apa yang terdapat di antara 

kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya. Juga berarti pertengahan dari 

segala sesuatu. Jika dikatakan: syai'un wasath maka itu berarti sesuatu itu 

antara baik dan buruk. Kata ini juga berarti 'apa yang dikandung oleh kedua 

sisinya walaupun tidak sama'. Kata wasath juga berarti adil dan baik. Dalam 

Alquran, "dan demikian kami jadikan kamu ummatan wasathan," dalam arti 

penyandang keadilan atau orang-orang baik. Kalau Anda berkata, 'Dia dari 

wasath kaumnya, maka itu berarti dia termasuk yang terbaik dari kaumnya. 

Kata ini juga bermakna lingkaran sesuatu atau lingkungannya.”4 

 Para pakar bahasa Arab berpandangan kata wasath itu juga memiliki 

arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, 

yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang 

berarti sikap di antara penakut (al-jubn) dan nekad (tahawur), dan masih 

banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. Salah satu yang dapat 

disimpulkan dari uraian pakar-pakar bahasa adalah "sesuatu yang bersifat 

wasath haruslah yang tidak terlepas dari kedua sisinya". Karena itu, kata ini 

dinisbahkan pada sesuatu.5 

 Hakikat wasathiyyah dalam berbagai bidang, menurut Quraish Shihab 

menekankan para penganjur dan pelaku washathiyah untuk memperhatikan 

apa yang dikemukakan oleh para pakar bahasa di atas. Yakni, adanya 

hubungan tarik-menarik antara "yang di tengah" dan kedua ujungnya. Dan 

tentu saja, itu bukan sekadar menuntut kesabaran dan keuletan dalam 

menghadapinya, melainkan juga membutuhkan pengetahuan dan 

pemahaman yang memadai, sehingga tidak terseret oleh salah satu ujungnya 

agar, dari kedua ujung itu dapat ditarik apa yang dibutuhkan untuk mencapai 
                                                             

3
 Kementerian Agama, Moderasi Beragama,...h. 16 

4
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, 

(Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), h. 2 
5
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 3 
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keadilan dan kebaikan yang merupakan syarat mutlak untuk melahirkan 

hakikat wasathiyyah.  

 Para pakar sering kali merujuk kepada ayat QS. Al-Baqarah (2): 143 

ketika menguraikan tentang moderasi beragama, yang berbunyi: 

 

مْ 
ُ
يْك
َ
سُولُ عَل  الرَّ

َ
ون

ُ
اسِ وَيَك

َّ
 الن

َ
اءَ عَلَ

َ
هَد

ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
ِّ
ا ل

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ

ُ
اك
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك

َ
ذ
َ
ا وَمَا وَك

ً
هِيد

َ
ش

 عَقِبَيْهِ وَإِن  
َ

لِبُ عَلَ
َ
ن يَنق سُولَ ممَّ بِعُ الرَّ

َّ
مَ . يَت

َ
عْل
َ
 لِن

َّ
يْهَا إِلَّ

َ
 عَل

َ
نت

ُ
ي ك ِ

ت 
َّ
 ال
َ
ة
َ
ا القِبْل

َ
ن
ْ
 جَعَل

ْ
ت
َ
ان
َ
ك

َ بِ 
َّ

 اللَّ
َّ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ُ لِيُضِيعَ إِيمَان

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
ُ وَمَا ك

َّ
ى اللَّ

َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ال

َ
 عَلَ

َّ
 إِلَّ

ً
ة َ بِير

َ
ك
َ
حِيمٌ ل رَءُوفٌ رَّ

َ
اسِ ل

َّ
 الن

  

Terjemahnya : 

“Demikian itulah Kami telah menjadikan kamu, ummatan wasathan 
agar kamu menjadi saksi-saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad saw.) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan 
Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu mengarah ke sana 
(Bait Al-Maqdis menjadi kiblat kamu (sekarang Ka'bah di Mekah) 
melainkan agar Kami mengetahui (dalam dunia nyata) siapa yang 
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan 
kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 143) 

 

 Kalimat  
ً
ة مَّ
ُ
مْ أ

ُ
اك
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
ذلِك

َ
اوَك

ً
وَسَط  dijadikan sebagai titik tolak uraian 

tentang "moderasi beragama" dalam pandangan Islam sehingga moderasi 

mereka namai wasathiyyah, walau sebenarnya ada istilah-istilah lain yang 

juga dari Alquran yang maknanya dinilai oleh para pakar sejalan dengan 

wasathiyyah dan yang itu tidak jarang mereka kemukakan antara lain karena 

pengertian kebahasaan tentang wasathiyyah belum mencakup sebagian 

makna yang dikandung hakikat moderasi yang dikehendaki Islam.6 

 Istilah wasathiyyah lebih-lebih dalam konteks keberagamaan, secara 

tegas digunakan oleh Allah dalam menggambarkan ciri umat Islam dengan 

menggunakan diksi wasath sebagaimana terbaca dalam QS. Al-Baqarah (2): 

143. Karena itu, sebelum mengetengahkan kata/istilah selain wasathiyyah, 

                                                             
6
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 6 
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terlebih dahulu baik dihidangkan pandangan sementara ulama tentang 

kandungan makna ayat di atas. 

 

 Ibnu Jarir Ath-Thabari yang digelari Syekh Al-Mufassirin (Mahaguru 

para penafsir) ketika membicarakan kata wasath pada QS. Al-Baqarah (2): 

143 dalam tafsirnya menyatakan bahwa dari segi bahasa Arab, kata tersebut 

bermakna yang terbaik. Bila Anda berkata, Si fulan wasath al-hasab fi qaumihi 

ي قومه
 yakni mutawasith (pertengahan)" maka maksudnya فلان وسط الحسب ف 

adalah "yang tinggi garis keturunannya di kalangan kaumnya." 

 Ibnu Jarir Ath-Thabari menyatakan bahwa untuk kata tersebut pada 

ayat di atas, ia memilih arti "pertengahan" yang bermakna "bagian dari dua 

ujung". Allah menyifati umat ini dengan sifat tersebut karena mereka tidak 

seperti kaum Nasrani yang melampaui batas dalam beribadah serta dalam 

keyakinan mereka tentang Isa as., dan tidak juga seperti orang Yahudi yang 

mengubah kitab suci, membunuh nabi-nabi serta berbohong atas nama 

Tuhan dan mengkufuri-Nya. Umat Islam adalah pertengahan antarkeduanya, 

karena itu mereka dilekati dengan sifat tersebut. 

 Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa dari segi penakwilan ayat, 

kata wasath berarti adil karena itulah yang dimaksud dengan kata baik, 

sebab manusia yang baik adalah yang 'udûl (adil/dapat dipercaya). Ath-

Thabari kemudian menyebut sekian nama pakar yang juga menganut 

pendapat yang dikemukakannya itu. 

 Fahkruddin Ar-Razi yang dikenal dengan gelar Al-Imam membahas 

kata wasathiyyah dengan memulai membahas kata kadzalika yang 

disebutkan dalam ayat 143 surah Al-Baqarah. Kata tersebut terdiri dari (ka) 

yang biasa diartikan "seperti" dan kata (dzalika) yang berarti "itu". Dengan 

demikian, kata kadzâlika berarti seperti itu. Pertanyaan yang muncul adalah 

apa yang ditunjuk oleh "itu" yang dengannya kata wasathan dipersamakan/ 

disepertikan. 
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 Fakhruddin Ar-Razi mengetengahkan beberapa kemungkinan, namun 

sebelum mengemukakan uraian Ar-Razi perlu digarisbawahi bahwa 

mengisyaratkan sesuatu dengan kata itu atau ini, sayogianya telah didahului 

dengan menyebutkan apa yang dimaksud dengan kata "itu", yakni yang 

ditunjuk itu telah dikenal oleh mitra bicara. Nah, karena itu, untuk 

menemukan apa yang dimaksud dengan "itu", maka sangat wajar jika ayat 

sebelum ayat 143 ini dijadikan salah satu rujukan penting. 

 

 

 Pada ayat 142 Allah berfirman: 

مَ 
ْ
ِ ال

َّ
ل للَّ

ُ
يْهَا ق

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ي ك ِ

ت 
َّ
تِهِمُ ال

َ
مْ عَن قِبْل

ُ
ه
َّ
اسِ مَا وَلَّ

َّ
هَاءُ مِنَ الن

َ
ف ولُ السُّ

ُ
رِبُ سَيَق

ْ
مَغ

ْ
 وَال

ُ
ِق

ْ
شْ

قِيمٍ 
َ
سْت اطٍ مُّ  صَِِ

َ
اءُ إِلَ

َ
 As-sufaha' (orang-orang yang lemah akalnya) يَهْدِي مَن يَش

di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka dari 

kiblat mereka (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat 

kepadanya?' Jawablah, 'Milik Allah timur dan barat; Dia memberi hidayah 

(petunjuk) kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke ash-shirâth al-mustaqim 

(jalan lebar yang lurus). 

 Bertitik tolak dari ayat ini, Ar-Razi mengemukakan makna-makna 

berikut menyangkut kata dzâlika (itu) yang dipersamakan dengan wasathan. 

1. Dzâlika (itu) menunjuk pada makna hidayah, yakni sebagaimana kami 

telah menganugerahi kalian hidayat (yang dilukiskan di atas sebagai 

menuju jalan lebar yang lurus) maka demikian itu juga kami anugerahi 

kalian dengan menjadikan kalian ummatan wasathan. 

2. Menunjuk ke kiblat (di Mekah) sehingga penggalan ayat itu berarti: 

Sebagaimana Kami telah memberi kalian petunjuk untuk mengarah 

kepada kiblat di Mekah yang merupakan pertengahan, maka demikian 

juga Kami jadikan kalian umat pertengahan. 

3. Menunjuk ke uraian yang tercantum sebelumnya pada ayat 130 surah 

Al-Baqarah, yang menyatakan يَا
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اهُ ف 
َ
يْن
َ
ف
َ
دِ اصْط

َ
ق
َ
 sungguh Kami) وَل

telah memilih Nabi Ibrahim as di dunia) sehingga dalam pandangan 



16 

 

 
 

ketiga ini, ayat di atas bagaikan menyatakan bahwa sebagaimana Kami 

telah memilih Nabi Ibrahim as. maka demikian itu juga kami telah 

memilih kamu, wahai umat Islam, sebagai ummatan wasathan. 

4. Menunjuk kepada firman-Nya pada ayat 142 Al-Baqarah: milik Allah 

Timur dan Barat), Dalam  ُرِب
ْ
مَغ

ْ
 وَال

ُ
ِق

ْ
مَشْ

ْ
 arti, semua arah sama لله ال

semuanya merupakan milik Allah dan di bawah kuasa-Nya. Namun 

demikian ada di antaranya yang dianugerahi kemuliaan dan 

penghormatan berlebih sehingga dijadikannya kiblat sebagai 

anugerah yang bersumber dari-Nya, maka seperti itu juga hamba-

hamba-Nya seluruhnya. Mereka semua sama dari segi kehambaan 

kepada-Nya, tetapi Dia mengkhususkan umat Islam dengan 

penambahan kemuliaan dan penghormatan (yakni menjadi ummatan 

wasathan) sebagai anugerah dari-Nya bukannya kewajib- an atas-Nya. 

Pendapat inilah yang dianut oleh Ar-Razi. 

5. Kata kadzâlika (is) sebagaimana halnya kata ganti tidak menunjuk 

sesuatu yang disebut sebelumnya kalau hal itu telah populer dan itu 

menurut Ar-Razi terdapat dalam sekian banyak ayat Al-Quran seperti 

firman-Nya dalam QS. Al-Qadar (97): 1yang artinya Kami telah 

menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kata "nya" pada awal 

ayat ini tidak didahului dengan kata yang menunjuk apa/siapa. Ini 

karena konteksnya cukup jelas. Nah demikian juga dengan QS. Al-

Baqarah (2): 143. 

 Kata kadzâlika setelah menghidangkan pendapat Ar-Razi tentang kata 

wasath pada QS. Al-Baqarah (2): 143 itu. Ulama besar itu mengemukakan 

beberapa kemungkinan arti antara lain sebagai berikut: 

a) Adil. Makna ini menurutnya dikuatkan oleh ayat, hadis-hadis, syair-syair, 

dan sumber-sumber lainnya. Surah Al-Qalam (68): 28 menguraikan kisah 

sekelompok pemuda yang mengunjungi kebun mereka dan berniat 

memonopoli hasilnya tanpa menyumbangkan sebagian dari panenannya 

kepada yang butuh. Namun ternyata mereka menemukan hasil kebun 
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mereka telah terbakar habis. Maka salah seorang dari mereka berkata 

mengapa (itulah akibat) kamu tidak bertasbih menyucikan Allah (berucap 

Insya Allah). Yang berkata demikian disifati oleh Alquran dengan kata 

awsathuhum (1) dalam arti yang terbaik dari kelompok mereka itu atau 

dengan kata lain "yang paling moderat". 

b) Makna kedua kata wasath pada ayat di atas adalah yang terbaik. 

Memahaminya demikian, menurut Ar-Razi, lebih baik daripada 

memahaminya dalam arti adil. Alasan pendapat ini antara lain firman 

Allah dalam QS. Ali 'Imran (3): 110: 

مُرُو 
ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ْ ير

َ
مْ خ

ُ
رِ كنت

َ
مُنك

ْ
 عَنِ ال

َ
هَوْن

ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
 بِال

َ
  ن

َّ
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 وَت

Terjemahnya: 

“Kamu adalah umat terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah.” 
 

c) Makna ketiga adalah "yang paling utama/yang paling baik". Ini sejalan 

dengan ucapan yang dikenal populer di kalangan pengguna bahasa Arab 

yang berkata dalam arti “Si A paling banyak keutamaan Ini”   هذا وسط فيهم

  ."nya كواسطة القلادة

d) Makna keempat, menurut Ar-Razi, adalah bahwa umat Islam merupakan 

ummatan wasathan dalam arti mereka bersikap moderat/pertengahan 

antara berlebihan dan berkurangan dalam segala hal. Umat Islam tidak 

bersikap berlebihan sebagaimana halnya orang-orang Nasrani yang 

meyakini adanya anak Tuhan, tidak juga bersikap melecehkan sehingga 

membunuh nabi-nabi dan mengubah kitab-kitab suci sebagaimana halnya 

orang-orang Yahudi. 

 Ar-Razi menutup uraiannya menyangkut maksud kata wasathan pada 

ayat Al-Baqarah di atas dengan menegaskan bahwa pendapat-pendapat yang 

dikemukakan itu saling berdekatan dan tidak saling bertentangan. Kalau kita 

kembali kepada maksud kata kadzâlika yang telah disinggung olehnya, maka 

kita dapat berkata bahwa selain keempat makna itu, masih ada kemungkinan 

makna lain bagi kalimat ummatan wasathan antara lain yang dapat diangkat 
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dari penjelasan tentang makna kadzâlika (seperti itu) yang disinggung di 

atas.7 Berikut penjelasannya. 

 Kata kadzâlika (seperti itu) dipahami sebagai menunjuk ke makna 

hidayah yakni yang mengantar menuju ash-shirât al-mustaqim, maka itu 

mengisyaratkan bahwa ummatan wasathan adalah mereka yang dianugerahi 

hidayah sehingga berhasil menelusuri ash-shirath al-mustaqim (jalan lebar 

yang lurus).8 Dalam konteks ini, QS. Al-Maidah (4): 16 menjelaskan Alquran 

sebagai Kitab yang "dengannya Allah mengantar orang-orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka itu 

dari aneka kegelapan ke cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, 

dan menunjuki mereka ke jalan lebar yang lurus." 

نِهِ 
ْ
ورِ بِإِذ

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إلَ

ُ
ل
ُّ
نَ الظ رِجُهُم مِّ

ْ
مِ وَيُخ

َ
لَ  سُبُلَ السَّ

ُ
ه
َ
وَان

ْ
بَعَ رِض

َّ
ُ مَنِ ات

َّ
يَهْدِي بِهِ اللَّ

ا  صَِِ
َ

قِيمٍ وَعَهْدِيهِمْ إِلَ
َ
سْت  طٍ مُّ

 Kalau ummatan wasathan itu seperti petunjuk ke jalan lebar yang 

lurus, maka itu berarti bahwa pejalan pada ash-shirâth al-mustaqim adalah 

mereka yang menerapkan wasathiyyah. Memang Alquran menegaskan bahwa 

ash-shirath al-mustaqim adalah jalan orang yang dianugerahi nikmat oleh 

Allah yakni para nabi, orang-orang dengan pengertian apa pun selalu benar 

dan jujur (shiddiqin), mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan 

(syuhada'), dan orang-orang yang saleh (shâlihîn) (QS. An-Nisa' [4]: 69).  

 Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat di atas 

menggunakan dua kata yang keduanya mengandung makna jalan. Pertama, 

subul (jamak dari kata sabil) dan kedua shirâth. Kata shirath terambil dari 

kata saratha yang berarti menelan sehingga ia dipahami dalam arti jalan 

lebar, sedang sabil adalah jalan kecil jika dibanding dengan shirâth, dan 

karena itu ia berpotensi ditelan (tertampung) dalam shirâth. Sabil bisa 

banyak karena itu ayat di atas menggunakan bentuk jamak, berbeda dengan 

shirath yang selalu berbentuk tunggal. Aneka sabil itu ditampung oleh 

                                                             
7
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 13 

8
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 14 



19 

 

 
 

shirâth, tetapi perlu dicatat bahwa yang ditampungnya adalah aneka jalan 

yang bercirikan kedamaian (subul as-salam). 

 Sifat ummatan wasathan digambarkan seperti itu bahwa mereka 

dapat saja berbeda jalan, semua dapat ditampung dalam shirath selama jalan 

yang mereka tempuh bercirikan kedamaian. Jika demikian halnya, maka 

ketika Allah menyatakan bahwa Dia telah menjadikan umat Islam sebagai 

ummatan wasathan maka itu mengisyaratkan bahwa kendati mereka 

berbeda-beda namun semua dapat berjalan seiring dalam satu jalan yang 

lebar dan mengantar mereka menuju ridha Allah Swt. Ini juga 

mengisyaratkan bahwa penganut wasathiyyah yang menelusuri ash-shirâth 

al-mustaqim itu adalah orang-orang yang dapat berjalan seiring dengan 

kelompok-kelompok yang berbeda dengannya dalam satu jalan yang lebar 

dan lurus. Di sini perbedaan dalam rincian ajaran tidak lagi memengaruhi 

mereka, karena mereka semua telah sepakat dalam prinsip-prinsip ajaran 

agama.9 

 Aneka kosakata menyangkut moderasi yang dikemukakan di atas, 

menurut Quraish Shihab, belum dapat menggambarkan hakikat moderasi 

secara utuh. Ia mengamini mufassir bernama Jamaluddin Al-Qasimi. Dalam 

tafsirnya, Mahasin At-Tawil, Jamaluddin Al-Qasimi menulis: "Segala hadis 

yang diriwayatkan, baik yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi 

saw. (muttasshil) maupun tidak sampai (munqathi' atau terputus) dalam 

menjelaskan arti ayat 143 surah Al-Baqarah itu, semuanya menunjukkan 

bahwa ayat tersebut mengandung makna umum termasuk yang disebut itu. 

Ini bukan berarti bahwa yang dimaksud oleh ayat itu hanya makna yang 

dikemukakan oleh aneka riwayat dan makna kosakata." Di sisi lain, ketika 

mengetengahkan aneka pendapat tentang ummatan wasathan yang berbeda-

beda kosakatanya, Ar-Razi menegaskan bahwa kesemuanya tidak saling 

bertentangan dan memiliki makna-makna berdekatan. Jika demikian, kendati 

ada yang menetapkan salah satu atau lebih dari makna wasathiyyah 

                                                             
9
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 16 
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(moderasi) yang selama ini dikenal, maka itu tidak berarti bahwa hal 

tersebut pasti salah, atau yang bersangkutan keliru. Demikian juga 

sebaliknya, yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang tidak 

menerima makna selain yang dikandung oleh kata yang terpilih. Bahkan 

boleh jadi yang menolak dan mempersalahkannya dapat kembali 

menampung makna kata yang ditolaknya lalu memasukkannya dalam 

hakikat kandungan makna wasathiyyah (moderasi).10  

 Jika merujuk ke makna wasathiyyah dari segi kebahasaan yakni 

pertengahan atau merujuk ke takwil/penafsiran maksud makna kebahasaan 

itu seperti keadilan atau yang terbaik, maka semua makna-makna itu belum 

mencerminkan kandungan makna yang diharapkan dari substansi yang 

dicakup oleh aneka kata tersebut.  

 Ide yang menyatakan bahwa keutamaan adalah apa yang ada di antara 

dua keburukan sangat populer di kalangan filsuf dan moralis, namun itu tidak 

selalu demikian. Bahkan sebagaimana ditulis cendekiawan Muslim Mesir 

kenamaan 'Abbas Mahmud Al-Aqqad dalam bukunya Haqa'iq al-Islâm wa 

Abáthila Khushûmihi ada kebaikan/keutamaan yang tidak berada di 

pertengahan karena tidak ada pertengahannya seperti halnya kebenaran. Ia 

tidak berada di posisi tengah karena dalam hal ini yang ada hanya kebenaran 

dan kebohongan. Demikian juga keadilan. Di samping itu, ada juga 

keutamaan yang lebih mendekati satu dari dua keburukan lainnya seperti 

keberanian dan kedermawanan. Keberanian lebih dekat kepada kecerobohan 

ketimbang rasa takut. Kedermawanan lebih dekat pada pemborosan 

ketimbang kekikiran. Dari dua contoh ini terlihat bahwa keutamaan tidak 

selalu berada di posisi tengah. Di antaranya ada yang lebih cenderung walau 

sedikit pada salah satu di antara kedua keburukan, sehingga pada akhirnya 

rumus "pertengahan" tidak boleh dipahami secara matematis.11 

 Pandangan tentang moderasi itu berada di posisi tengah dengan 

menetapkan tolok ukur matematis seperti yang selama ini dipahami sebagian 
                                                             

10
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 24 

11
 Quraish Shihab, Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,...h. 28 
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orang atau yang mengabaikan faktor-faktor psikologis dan nilai rohani yang 

tinggi tidaklah tepat. Memang tolok ukur itu benar kalau seseorang disodori 

dua pilihan yang keduanya buruk sekaligus pasti terjadinya (tidak dapat 

dihindari) seperti dalam kasus "Yang baik adalah menetapkan pilihan yang di 

tengah di antara kedua keburukan yang pasti itu. Tetapi, ketika itu tidaklah 

bijaksana jika dikatakan bahwa "kedermawanan adalah kurangnya 

keburukan kekikiran" atau "kurangnya keburukan pemborosan". Kita juga 

tidak berkata bahwa "kedermawanan, bila berlebih maka ia adalah 

pemborosan sedang, kalau berkurang maka ia adalah kekikiran". Tetapi, 

sesungguhnya berlebihnya kedermawanan dalam sesuatu yang terpuji dan 

berkurangnya pemborosan adalah berlebih atau berkurangnya sesuatu yang 

tidak tercela. Sekali-kali tidaklah kedermawanan menjadi bagian dari tingkat 

pemborosan dan tidak juga kekikiran menjadi tingkat kedermawanan.12 

 Oleh karena itu, membahas hakikat wasathiyyah atau moderat perlu 

digarisbawahi terlebih dahulu bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi yakni 

semua ajarannya bercirikan moderasi karena itu penganutnya juga harus 

bersikap moderat. Ia mesti moderat dalam pandangan dan keyakinannya, 

moderat dalam pemikiran dan perasaannya, moderat dalam keterikatan-

keterikatannya. Demikian lebih kurang cendekiawan Mesir kenamaan Sayyid 

Quthub ketika menafsirkan kandungan makna QS. Al-Baqarah (2): 143. 

 Memang tidak mudah mendefinisikan moderasi yang dimaksud oleh 

ajaran Islam akibat luasnya cakupan ajaran itu. Apalagi istilah ini relatif baru 

populer, khususnya setelah menyebarnya aksi-aksi radikalisme dan 

ekstremisme walau wasathiyyah itu pada hakikatnya telah melekat pada 

ajaran Islam sejak disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Dan perlu 

dipahami bahwa wasathiyyah bukan satu mazhab dalam Islam, bukan juga 

aliran baru, melainkan salah satu ciri utama ajaran Islam dan karena itu tidak 

wajar ia dinisbahkan kepada satu kelompok umat Islam dengan mengabaikan 

kelompok yang lain, sebagaimana tidak wajar pula satu kelompok 
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mengklaimnya sebagai miliknya sendiri karena wasathiyyah identik dengan 

Islam. Karena itu pula, bisa saja dalam rincian penerapannya, satu kelompok 

pada satu situasi atau waktu berbeda dengan kelompok yang lain, tetapi 

perbedaan itu tetap dapat diterima selama masih dapat ditampung oleh 

kandungan makna wasathiyyah. Bukankah seperti yang dikemukakan 

sebelum ini bahwa salah satu makna wasathiyyah adalah ash-shirâth al-

mustaqim (jalan lebar yang lurus). Ia adalah jalan lebar sehingga dapat 

menampung aneka jalan selama itu mustaqim (lurus), tidak menyimpang 

dari wasathiyyah hingga jalan itu cenderung ke salah satu dari kedua ujung 

yang menyimpang dari pertengahan. Itulah agaknya mengapa permohonan 

yang diajukan oleh kaum muslimin setiap menghadap Allah dalam shalatnya 

adalah ihdinash-shiráthal-mustaqim.13 

 Kesulitan mendefinisikan wasathiyyah disebabkan satu definisi harus 

dapat menampung semua unsur yang masuk dalam substansi apa yang 

didefinisikan sekaligus menyingkirkan yang tidak termasuk bagiannya (jami 

mani). Itu karena yang banyak ditemukan dari uraian para pakar lebih tepat 

dinamai gambaran umum tentang wasathiyyah dan pemaparan ciri-cirinya. 

Ada yang merumuskannya sebagai "sesuatu yang menghimpun aneka makna 

dari keadilan, kebenaran, kebajikan, dan istiqamah. Ia adalah hak antara dua 

batil, keseimbangan antara dua kutub ekstrem, antara keadilan dan 

kezaliman". Ada juga yang melukiskannya sebagai "suatu cara atau alat untuk 

menghimpun unsur-unsur hak dan keadilan yang dengannya seseorang 

dapat mengambil sikap yang berbeda dengan apa yang dikenal sebelumnya 

dan dengannya pula ia dapat melihat secara jelas segala persoalan, karena 

wasathiyyah merupakan lampu sorot yang membantunya melihat dengan 

jelas sekaligus memberinya kemampuan untuk menjelaskan Islam dengan 

benar". 

 Cendekiawan muslim Mesir kontemporer Dr. Muhammad Imarah 

adalah salah seorang penganjur utama wasathiyyah dalam bukunya 
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Wasathiyyah al-Islâm menulis lebih kurang sebagai berikut, "Wasathiyyah 

Islam adalah wasathiyyah yang menyeluruh yang menghimpun unsur-unsur 

hak, dan keadilan dari kutub (puncak) yang berhadapan sehingga melahirkan 

satu sikap baru yang berbeda dengan kedua kutub tersebut, namun 

perbedaan itu tidak menyeluruh, karena rasionalitas Islam menghimpun Akal 

dan Naqal (teks ajaran Islam). Demikian juga Iman dalam ajaran Islam, 

menghimpun keimanan menyangkut alam gaib dan alam nyata. Wasathiyyah 

yang diajarkan Islam menuntut kejelasan pandangan karena hal tersebut 

merupakan ciri yang amat penting dari ciri-ciri umat Islam dan pemikiran 

Islam, bahkan dia adalah teropong yang tanpa kehadirannya tidak dapat 

terlihat hakikat Islam. Ia bagaikan kaca pembesar yang jernih bagi sistem, 

pemikiran, dan hukum Islam yang penerapannya bersifat moderat, yang 

menghimpun antara ajaran Islam yang bersifat pasti lagi tidak berubah 

dengan kenyataan yang berubah. Menghimpun pengetahuan tentang hukum-

hukumnya dengan pengetahuan tentang kenyataan di tengah masyarakat."14 

 Muhammad Imarah menyatakan bahwa wasathiyyah yang diajarkan 

Islam menuntut pelakunya membuka kedua mata untuk melihat ke kiri dan 

ke kanan timbangan. Kedua mata yang terbuka menolak kedua sisi 

timbangan, karena enggan memihak kepada pelampauan batas dan 

pengurangannya. Tetapi, kendati demikian, keduanya dilihat olehnya untuk 

dipertimbangkan bahkan diambil sekian unsurnya yang baik lalu 

dipertemukan di tengah secara harmonis sehingga lahir keseimbangan 

antarkeduanya. Dengan demikian, wasathiyyah Islam tidak menolak secara 

keseluruhan apa yang terdapat di kedua kutub. Penolakannya hanyalah pada 

penggunaan satu mata saja yang mengakibatkan lahirnya keberpihakan yang 

berlebih pada kutub yang dipandang dengan mengabaikan sepenuhnya 

kutub yang lain. Wasathiyyah Islam tidak demikian! Wasathiyyah yang 

diajarkan Islam menghimpun secara harmonis unsur-unsur yang baik lagi 

sesuai dengan masing-masing kutub dan dengan kadar yang dibutuhkan 
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sehingga lahir suatu sikap yang tidak berkelebihan tapi tidak juga 

berkekurangan. Apa yang dilahirkannya itu jelas berbeda dengan apa yang 

selama ini dikenal dalam aneka agama dan kepercayaan serta filsafat dan 

pemikiran manusia. 

 Quraish Shihab menekankan bahwa yang diambil dari kedua kutub 

yang berhadapan tidak harus dalam kadar yang sama. Bisa jadi ini yang 

berlebih sedikit atau berkurang sedikit tergantung pada kondisi dan situasi 

yang dihadapi. Ketika Rasul saw. memperkenalkan wasathiyyah dengan al-

'adl (keadilan) maka keadilan yang dimaksud adalah "menempatkan segala 

sesuatu pada tempatnya". Sebab, keadilan tidak dapat diwujudkan kecuali 

bila hakim mendengarkan dengan tekun serta seimbang kedua pihak yang 

bersengketa lalu memberi putusan yang mestinya diterima oleh kedua belah 

pihak. Memang alangkah baiknya satu putusan jika ia menyenangkan kedua 

pihak yang berselisih (win-win solution).15 

 Penulis akhirnya menyimpulkan dari uraian di atas bahwa 

wasathiyyah atau moderasi adalah keseimbangan dalam segala persoalan 

hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan 

diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi 

objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekadar 

menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. Wasathiyyah 

adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip "tidak berkekurangan dan 

tidak juga berkelebihan", tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap 

menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, Islam 

mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh 

hikmah. Keberpihakan pada hak/kebenaran dalam semua situasi yang silih 

berganti di setiap waktu dan tempat. Wasathiyyah yang menjadi ciri ajaran 

Islam adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama 

dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang 

baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan 
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tradisi, dan seterusnya. Dengan demikian, wasathiyyah (moderasi) bukanlah 

satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus 

untuk menemukan dan menerapkannya. 

2. Prinsip Moderasi Beragama  

 Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga 

keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan 

wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara 

kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan 

dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara 

gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa 

depan.16 

 Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam 

memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang 

berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat 

sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) 

sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk 

pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam 

pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih 

berpihak pada kebenaran. 

 Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk 

menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak 

pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap 

seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya 

sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu 

berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak 

sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat 

dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu 
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secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan 

juga tidak liberal.17  

 Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa prinsip 

keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi 

(wasathiyah) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem 

pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi 

Kamali, wasathiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali 

dilupakan oleh umatnya, padahal wasathiyah merupakan esensi ajaran 

Islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. 

Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya 

harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, 

keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.18  

 Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika 

seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan 

(wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, 

sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih 

mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama 

yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa 

bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir 

kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, 

dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.19 

 Dalam rumusan lain, dapat dikatakan 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 disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi 

beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, 

berbudi, dan berhati-hati. Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat 

mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat 
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moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang 

komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum 

melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan 

umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu 

dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau ‘memudah-mudahkan’ 

sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan 

prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan 

pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena 

asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan 

secara komprehensif dan kontekstual.  

 Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa 

awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki 

ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan 

kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu 

untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI 

sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap 

toleran untuk menerima konsep negara-bangsa. 

 Ismail Raji al-Faruqi mengelaborasi makna berimbang (tawazun) atau 

“the golden mean” sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub 

ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu 

menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari 

mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan 

orang lain secara absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu 

sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, 

selalu mengambil jalan tengah yang berimbang.20 

 Di era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat di 

mana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang 

dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai (value) 
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yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita 

bohong (hoax); moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan 

bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan 

keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan 

pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. 

3. Landasan Moderasi Beragama Dalam Tradisi Berbagai Agama 

 Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. 

Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti 

petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, 

tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang 

lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk 

Tuhan. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk 

memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan 

keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan 

bersama. Inilah salah satu tujuan kehidupan terpenting dan terkuat yang 

diajarkan agama. Termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara tugas 

mengelola bumi dimana manusia tinggal agar tercapai kemaslahatan yaitu 

negara adil, makmur, dan sentosa. Inilah salah satu yang dimaksudkan dari 

pelaksanaan agama yang moderat. 

  

 Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk 

keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. 

Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal 

besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai 

dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi 

Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk 

mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan 

negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang 

untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan 

menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara 
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dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia 

yang menjalankan agama seutuhnya. Dan ajaran moderat bukanlah semata 

milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama 

dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah 

dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran 

agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat 

aniaya/zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.  

 Ajaran wasathiyah, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah 

salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki setidaknya, tiga 

makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan 

ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri 

atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-

tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.   

 Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata 

“wasit”. Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, 

yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi 

para pihak. Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah-

tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia 

berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian 

seterusnya.   

 Dari sejumlah tafsiran, istilah “wasatha” berarti yang dipilih, yang 

terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, 

tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau 

akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan 

tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, wasathiyah 

berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub 

ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep wasathiyah dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.21  
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 Dalam berbagai kajian, ‘wasathiyat Islam’, sering diterjemahkan 

sebagai ‘justly - balanced Islam’, ‘the middle path’ atau ‘the middle way’ 

Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-

istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan 

tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini 

konsep wasathiyat juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat 

(tawassuth), toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), dan adil (i`tidal). 

Dengan demikian, istilah ummatan wasathan sering juga disebut sebagai ‘a 

just people’ atau ‘a just community’, yaitu masyarakat atau komunitas yang 

adil.22  

 Kata wasath juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk 

menunjukkan arti khiyar (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, “ia adalah 

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

Jadi, sebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan itu adalah sebuah 

harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap 

menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam 

berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk 

selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama 

ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. 

 Islam adalah jalan tengah dalam segala hal, baik dalam hal konsep, 

akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun dalam 

perundang-undangan. Sikap tengah (moderat) merupakan salah satu ciri 

khas Islam. Ia merupakan salah satu di antara tonggak-tonggak utamanya, 

yang dengannya Allah swt menyifati umat-Nya dari yang lain.23  

 Salah satu misalnya, dalam penerapan hukum qishash. Tidak ada maaf 

yang bersifat wajib dan tidak ada qishash yang berlebih-lebihan, melampaui 

batas persamaan dan mencederai keadilan. Syariat Islam membolehkan 
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menerapkan hukum qishash tapi dalam waktu yang bersamaan sangat 

mendorong untuk mendahulukan pemaafan.24 

 Allah swt berfirman: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu 

“umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 

agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.25 

 Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut wasathiyah yang 

dilekatkan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks 

hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah 

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

memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Karenanya, jika kata wasath dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut 

umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan 

bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi 

Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran 

dari seluruh aktivitasnya.  

 Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang 

terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya 

terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, 

semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak 

moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat 

tidak adil.  

 Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi 

Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan 

tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi 

mengatakan: “Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.  

 Di Indonesia, diskursus wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan 

melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan 
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moderasi perbuatan.26 Pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang 

moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara 

teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata 

bertumpu pada teksteks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas 

dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara 

dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata 

tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan 

mengabaikan teks.  

 Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, 

gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan 

dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang 

dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik 

pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan 

kemunkaran baru berupa kekerasan.  

 Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, 

yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan 

masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral 

dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan 

kebudayaan baru.  

 Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, 

melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, 

karakter keagamaan Kristen juga mengalami ‘penyesuaian’ dengan atmosfer 

kebangsaan keIndonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, 

tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di 

Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural 

Indonesia.27  

 Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat 

menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan 

kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari 
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diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan 

(SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi 

pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan 

bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini 

dan menjalankan keyakinannya masing-masing.28  

 Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya 

bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara 

eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di 

antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak 

lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara 

internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis 

dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.  

 Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang 

untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian 

umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah 

melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan 

agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam 

internal umat beragama. Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi 

umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. 

Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang 

mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat 

kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat 

yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. 

Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks 

kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, 

kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.29  

 Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. 

Gereja menyebut diri “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih”. Ketiga 

keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang 
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beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan 

dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya 

sama. Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun 

relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. 

Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat 

beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad 

modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja 

terhadap agama-agama lain di dunia adalah Nostrae Aetate. Dekrit ini secara 

khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan 

Kristen. Gereja dalam dekrit Nostra Aetate menandaskan bahwa “Gereja 

Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agamaagama itu serba benar dan 

suci".30  

 Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara 

bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam 

banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak 

jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui 

dekrit Nostra Aetate (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah 

pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap 

kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen. Dalam konteks 

Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana kita 

membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan “perbedaan” 

antaragama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan 

paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini 

kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan 

antaragama yang kerapkali dilanda oleh berbagai konflik.  

 Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan 

antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni 

toleransi dan dialog dan semua dalam bentuk bagaimana pun mengalami 

pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan 
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berkembang dalam hubungan (kadang-kadang dalam konfrontasi) satu 

dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan 

melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah 

dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, 

tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengenal 

dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan 

hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat 

mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri.  

 Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain 

sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan 

bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para 

penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan 

harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang 

terdapat pada mereka”. Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka 

mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh 

serta mematuhinya dengan gembira”. Oleh karena itu, sesudah Konsili 

Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana. Dalam sebuah 

dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa 

“Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya 

dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi 

keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”. Dengan 

tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa “di luar Persekutuan Gereja pun 

terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran”. Maka dialog tidak hanya 

berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog semua orang, baik yang 

Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan 

Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang 

digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya 

dari iman dan kepercayaan.31  
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 Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai 

adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang 

menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling 

penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-1965); 

pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu 

mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan 

kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat".32  

 Dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama atau jalan tengah 

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

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

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

ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan 

menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa 

dihindari dan menjadi keharusan sejarah.33  

 Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman 

modern seperti sekarang ini seperti Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. 

Keduanya adalah poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia 

sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini 

berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual 

menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca 

Sembah. Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan menjadi objek 

tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap 

dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam 

tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. 

Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah 

leluhur, setelah era parisdha, rupanya pencarian kebenaran menemukan 

kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur 

pengamalan ajaran aga ma di kalangan umat Hindu, terutama dalam 

mengatasi zaman modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa 
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Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, 

Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita 

menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.  

 Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk 

memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. 

Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara 

komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya 

diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern 

menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap 

masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama 

secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan 

sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Berjapa dengan mengucapkan 

nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena 

berbanding lurus dengan kebutuhan individu.  

 Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan 

pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang 

identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol 

dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada 

umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada 

kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan watak (sifat) zaman Kali, 

mereka yang introvert (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang 

kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang extrovert (terbuka) sudah dise-

diakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama 

memberi kepuasan batin yang maha luas.  

 Praktik agama sudah berkali-kali mengalami moderasi sejak zaman 

Satya Yuga. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran 

agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan 

pelaksanaan ajaran agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri 

Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru: grand design sebagai 
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usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial 

masyarakat di masa depan. Di dalamnya terdapat program moderasi.  

 Tentu saja, moderasi yang digagas dalam grand design lebih kompleks 

dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka 

pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, 

budaya, dan pertahanan keamanan. Moderasi ini lebih kompleks karena 

mengaplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang 

sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut 

keterlibatan politik. Seperti Mahatma Ghandi menyebut politik dan agama 

merupakan satu kesatuan.  

 Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang 

terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis 

antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab 

kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua 

agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/ aspek. Pada 

intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, 

Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).34  

 Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi beragama dalam 

tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta 

Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan 

anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu 

berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu 

keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta 

berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.  

 Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu 

Tathagatagarba versi aliran Mahayana, Thian versi aliran Tridarma, Nam-

myoho-renge-kyo versi aliran Nichiren, dan Sang Hyang Adi Buddha versi 

Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha 
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di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang 

sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas 

lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah 

manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki 

kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi.35  

 Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai 

sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan 

seluruh umat manusia, seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan, 

“Isyo Jobutsu dan kosenrufu, yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan 

membahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah 

suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat 

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan 

alam semesta.   

 Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah Metta, 

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

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

tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan 

yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. Buddhadharma 

merupakan ‘jalan tengah’ yang merupakan aspek penting dari spiritualitas 

umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyiksaan 

diri (attakilamathanuyoga) dan pemanjaan (kamalusukhalikanuyoga). 

Buddhadharma adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang 

bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.  

 Jalan tengah Buddhadharma merupakan sebuah cara untuk 

melenyapkan dukkha yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk 

mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati Nirvana. Konsep ahimsa 

yang merupakan spirit keagamaan Hindu yang mengajarkan pada—seperti 

yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869-1948)—
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prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran 

agama bermuara pada satu titik: jalan tengah atau moderat.36  

 Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. 

Umat Khonghucu yang junzi (beriman dan luhur budi) memandang 

kehidupan ini dalam kaca mata yin yang, karena yin yang adalah filosofi, 

pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam 

dao (Sendana 2018: 129-132). Yin yang adalah Sikap Tengah, bukan sikap 

ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang 

berlebihan.37  

 Tengah di sini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah 

ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih – kemanusiaan 

(ren) dan keadilan – kebenaran (yi) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan 

pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak 

susila (li) dan bijaksana (zhi) sehingga menjadi manusia yang dapat 

dipercaya (xin) dan berani (yong).  

 Mengzi berkata, “Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah 

membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai 

hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan 

merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang 

dapat bersikap tengah menyia-nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah, 

yang pandai menyia-nyiakan yang tidak pandai, maka antara yang bijaksana 

dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun.”38 

 Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang 

telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-

tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap 

tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu 

kemampuan mempertimbangkan keadaan.  
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 Dialog dan kerja sama terbangun karena orang-orang yang terlibat di 

dalamnya mau bersikap tengah, tidak ekstrem. Dalam dialog dan kerja sama 

senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu 

terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. 

Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah.  

 Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha 

menerima perbedaan, mengedepankan kebajikan, mengendalikan nafsu, ego, 

sikap kukuh dan keinginan mengalahkan atau menguasai yang lain. 

“Gembira, marah, sedih, senang/suka, sebelum timbul, dinamai Tengah; 

setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; 

Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh 

Dao (Jalan Suci) di dunia.”39  

 Sebagai manusia, kita bukanlah sekadar makhluk individu, tapi juga 

sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah sekadar makhluk biologis, tapi 

juga makhluk spiritual. Manusia mempunyai batasan waktu untuk berbuat 

sesuatu karena manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia dibatasi oleh 

umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungannya. Manusia 

bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Manusia 

tak dapat terlepas dari hukum yin yang, karena yin yang adalah hukum 

Tuhan.  

 Sebagai manusia kita perlu tahu batas karena manusia mempunyai 

batas-batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada 

kerja sama yang saling membangun. Maka kehendak untuk menguasai 

manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan 

kita, itu melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Selaras dengan hukum 

Tuhan, sebagai manusia, kita wajib menjaga agar terus berada dalam batas 

Tengah, karena dengan tetap ada dalam batas Tengah, kita bisa Harmonis. 

Keharmonisan itulah cara manusia menempuh Dao (Jalan Suci) di dunia. 

Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi langit dan 
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bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. “Bila dapat 

terselenggara Tengah dan Harmonis, maka ke sejahteraan akan meliputi 

langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara.”  

 Peperangan, penjajahan, climate change, ekstremisme, bom bunuh 

diri, perang dagang, keserakahan, keinginan menguasai orang dan bangsa 

lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, hate speech, menegasikan dan 

membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, 

tak tahu kebaikan pada apa yang kita benci dan tak tahu keburukan dari apa 

yang kita sukai serta banyak lagi adalah dampak kegagalan kita untuk 

bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang 

menjauhkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan dan 

perdamaian dunia.  

 Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang 

dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan 

telah dekat dengan dao. “Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap 

perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang 

dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan dao (Jalan 

Suci)”. Sikap tengah adalah wujud sikap tersebut.  

 Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja 

memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan 

memang sesuatu yang harus dilakukan demi terjalinnya hubungan yang 

harmonis. Nabi Kongzi bersabda: “Yang dapat diajak belajar bersama belum 

tentu dapat diajak bersama menempuh dao (Jalan Suci), yang dapat diajak 

bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, 

dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian 

paham”.40  

 Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya 

perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang 

berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas 
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(proporsional). Zhong atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/ tepat, 

baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya. Zhong juga dapat 

diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak 

terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau 

tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 

(posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal 

dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin 

(suhu) dan seterusnya.  

 Jadi Zhong diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/ tepat atau, 

segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/tepat. 

Oleh karena itu Zhong sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan 

ukuran, atau dalam suatu istilah disebutkan “di tengah waktu yang tepat.” 

Maka Zhong berfungsi untuk mencapai harmoni, atau Zhong berfungsi 

mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.   

 Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada 

di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki 

akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai 

landasan moderasi beragama. 

4. Indikator Moderasi Beragama 

 Moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan 

selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), ia tidak pernah 

diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, 

selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses 

pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. 

Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan 

nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi 

beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan 

nilai itu terjadi.   

 Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai berikut: sikap 

keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: akal dan 
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wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai 

ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan 

teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa 

mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima 

kebenaran mutlak sebuah tafsir agama. Seorang yang moderat akan berusaha 

mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri 

memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke 

kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya.  

 Lalu apa indikator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan 

sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah 

sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong 

moderat atau sebaliknya, ekstrem. Indikator moderasi beragama yang akan 

digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) 

anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat 

indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi 

beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar 

kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita 

bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

melakukan penguatan moderasi beragama.  

 Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting 

untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama 

seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, 

terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, 

sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, 

serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah 

penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam 

Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini 

penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, 

seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam 

perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama 
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dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana 

menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan 

ajaran agama.  

 Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak 

mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan 

keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda 

dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap 

terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. 

Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda 

sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam 

menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam 

demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu 

menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain.  

 Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, 

bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi 

toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin 

demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak 

hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan 

perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan 

sebagainya. Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang menjadi 

tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait 

dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar 

persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi 

beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi 

antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan 

berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman 

berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama 

dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap 

menyimpang dari arus besar agama tersebut.  
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 Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi 

beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham 

yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan 

menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik 

kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah 

sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan 

cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. 

Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo 

singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang 

berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok 

radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk 

meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang 

mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya 

radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat 

pada semua agama. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan 

dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi 

ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan 

radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan 

kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan 

dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai 

dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, 

ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam 

bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan 

dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada 

radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut 

bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.  

 Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya 

lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk 

menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan 

lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih 
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ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku 

keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. 

Sebaliknya, membenci budaya dan kearifan lokal sekalipun budaya tersebut 

tidak bertentangan dengan nilai agama adalah ciri ekstrimisme dalam 

beragama.41 

 Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan 

kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak 

semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga 

menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali 

lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam 

ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak 

akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi 

dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang 

mengotori kemurnian agama. Meski demikian, praktik keberagamaan ini 

tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini 

hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. 

Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi 

lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus 

dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam 

beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama. 

 

B. Diseminasi dan Pembentukan Perilaku 

 Konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras dan lainnya 

yang kerap kita jumpai dalam kelompok masyarakat yang majemuk adalah 

karena ketidakmampuan mereka mengelola perbedaan atau 

ketidakbijaksanaan mereka mengelola perbedaan itu sendiri. Sementara 

kehidupan sosial kita yang majemuk menghendaki adanya pengelolaan 

perbedaan (dalam semua dimensi) yang baik sehingga apa yang 
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dikhawatirkan berupa konflik dapat diminimalisir dan diantisipasi lebih 

awal. Ini dimaksudkan agar manusia dapat melanjutkan interkasinya  dan 

komunikasi mereka sehingga tercipta kehidupan multikultural yang 

harmonis antara satu individu dengan indivu lainnya yang berbeda 

kebudayaan. 

1. Teori Hubungan 

1.1.  Teori Dialogis 

 Teori dialogis yang ditemukan oleh Mikhael Bakhtin pada dasarnya 

adalah teori tentang hubungan (relationship) namun ia memasukkan 

pengaruh kebudayaan di dalamnya. 

 Manusia dalam kehidupan sehari-harinya sudah rutin melakukan 

berbagai aktivitas seperti: makan, minum,  tidur, berjalan,  dan bicara atau 

berkomunikasi. Menurut Bakhtin ini merupakan kreativitas manusia dalam 

hidupnya yang sudah konstan terjadi setiap hari. Dan hal tersebut menjadi 

titik awal terjadi perubahan yang jauh lebih besar dalam hidup manusia. 

Namun, karena lambatnya proses tersebu sehingga tidak diketahui kapan 

peristiwa atau kejadian tertentu terjadi kecuali setelah terjadi kesalahan. 

Konflik misalnya. 

 Isu-isu besar seperti norma-norma sosial, nilai-nilai, standar dan 

sistem sosial sesungguhnya dibangun sepanjang waktu dari berbagai 

perilaku mikro yang sangat kecil. Dalam kehidupan keduniaan sehari-hari, 

kita berhadapan dengan segala jenis kekuatan pengaruh yang berlomba-

lomba mendorong dan menarik kita ke berbagai arah.42 

 Bakhtin mengemukakan ada dua jenis kekuatan yang memberikan 

pengaruh dalam kehidupan manusia setiap harinya yaitu kekuatan 

sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan sentripetal adalah kekuatan untuk 

menerapkan aturan pada saat kekacauan (misalnya konflik) mulai terlihat 
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nyata di depan mata. Sedangkan kekuatan sentrifugal adalah kekuatan untuk 

mengganggu atau mengacaukan aturan yang sudah ada. Kehidupan sosial 

pun digambarkan oleh Bakhtin seperti roket. Saat kita berpikir memiliki 

sesuatu maka pada saat itu pula kepemilikan berjalan menjauh. Itu 

disebabkan karena adanya kekuatan tertentu yang mendukung adanya 

keteraturan, tetapi terdapat kekuatan lain baik secara kebetulan atau 

direncanakan  bekerja dengan cara-cara yang pada akhirnya menghasilkan 

perubahan pada struktur kehidupan sehari-hari. 

 Bakhtin tertarik mengamati bagaimana ketidakteraturan terjadi 

setiap hari (konstan) dalam bentuk sentrifugal. Bagaimana individu, budaya 

dan bahkan bahasa dapat membangun atau membentuk keseluruhan secara 

terpadu ketika ada begitu banyak hal yang bekerja untuk menciptakan 

keteraturan. Kedua kekuatan tersebut menuntut kita untuk menjawab 

mengenai identitas diri secara berbeda-beda pada setiap waktu yang 

berbeda, bahkan pada setiap momen yang berbeda. 

 Jika kita menyadari bahwa kehidupan sehari-hari memerlukan upaya 

terus-menerus untuk mengintegrasikan diri dengan berbagai kekuatan 

berpengaruh dalam kehidupan, maka sebenarnya kita memikul tanggung 

jawab tertentu untuk menjalani kewajiban reintegrasi ini sepenuhnya pada 

setiap situasi yang tengah dihadapi. Di sinilah dibutuhkan dialog. 

 Dialog dalam pandangan Bakhtin mengacu pada jenis interaksi 

tertentu. Bukan dialog dalam makna umumnya.  Dialog adalah mengenai 

bagaimana kita berinteraksi  dalam interaksi khusus (How we interact in 

specific interaction). Inti dari teori dialog Bakhtin adalah “ucapan” yaitu suatu 

unit pertukaran, lisan maupun tulisan di antara dua orang. Suatu ucapan 

memiliki “tema” yaitu isi percakapan, sikap komunikator terhadap terhadap 

subjek yang menjadi lawan bicara. Komunikator, kemudian mengungkapkan 

suatu ide dan melakukan evaluasi terhadap ide itu, ia juga melakukan 

antisipasi terhadap tanggapan dari lawan bicara. Orang yang tidak berbicara 
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tidak hanya melakukan antisipasi pandangan lawan bicara dan 

menyesuaikan komunikasinya atas dasar antisipasi itu; lawan bicara juga 

berpartisipasi dalam pembicaraan dengan memberikan tanggapan, 

melakukan evaluasi, dan memulai ucapannya sendiri. Dialog kemudian 

adalah suatu jaringan interelasi yang kompleks dengan orang lain.43 

 Morissan memandang bahwa kehidupan manusia adalah suatu dialog 

yang terus-menerus dan tidak akan bisa selesai karena selalu ada pada setiap 

momen kehidupan. “Hidup berarti berpartisipasi dalam dialog: mengajukan 

pertanyaan, memerhatikan, memberikan tanggapan, menyatakan setuju dan 

seterusnya. Dalam dialog seseorang berpartisipasi sepanjang hidupnya 

secara penuh: dengan matanya, bibirnya, tangannya, jiwanya, semangatnya 

dan dengan seluruh tubuh dan perilakunya.” 

 Dialog juga membentuk budaya karena setiap interaksi dialogis 

memiliki pandangan masing-masing budaya berdasarkan sudut pandang 

orang lain. Kita menegosiasikan pengertian kita dalam interaksi dengan 

orang lain, menguji pandangan kita, pengertian dan sudut pandang orang 

lain. Maka, menjadi penting teori dialog Bakhtin ini karena menyediakan 

suatu gambaran mengenai hubungan dua individu tetapi juga antara 

berbagai budaya.44 

1.2.  Teori Hubungan Dialektik 

 Dialog adalah cara untuk dapat memahami hubungan manusia yang 

fluktuatif. Ini berdasarkan teori yang dikembangkan Bakhtin tadi. Pakar 

lainnya seperti Leslie Baxter juga mengemukan teorinya sebagai bersifat 

dialektis artinya bahwa suatu hubungan adalah tempat di mana berbagai 

pertentangan atau perbedaan pendapat (kontradiksi) dikelola dan diatur. 

                                                             
 43 Morissan, Teori Komunikasi: Individu hingga Massa, (Jakarta: KENCANA, 2013), h. 
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 Gagasan mengenai hubungan bersifat multidimenasional dan agar kita 

benar-benar dapat melihatnya kita harus melihatnya sambil bergerak 

memutar, mengambil sejumlah perspektif. Baxter mengemukakan empat 

sudut pandang untuk melihat proses dialog dalam suatu hubungan sebagai 

berikut: 

a. Hubungan terbentuk melalui dialog 

 Sudut pandang ini menyatakan bahwa hubungan terbentuk melalui 

dialog, dialog menentukan bagaimana Anda memberi makna atau 

mendefinisikan hubungan Anda dengan orang lain. Ide mengenai diri Anda 

dan orang lain serta hubungan yang terjalin antara Anda dan orang lain 

dibangun atau dikonstruksikan melalui pembicaraan yang terjadi dalam dua 

cara. 

 Pertama, Anda dapat momen atau peluang yang akan Anda ingat 

sebagai hal yang penting dalam hidup Anda. Anda mungkin akan 

menceritakan kembali cerita-cerita lama dari suatu hubungan antara Anda 

dan orang lain yang akan membawa kepada rasa persamaan atau 

pengalaman bersama antara Anda dan orang lain tersebut sepanjang waktu. 

 Kedua, pada saat yang sama, Anda melihat adanya perbedaan antara 

diri Anda dan orang lain itu selama menjalin hubungan. Hal ini 

memungkinkan Anda untuk membuat diri Anda berpisah dan berkembang 

sendiri sebagai seorang manusia yang berbeda. 

b. Dialog memberikan peluang untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan 

 Sudut pandang kedua ini menyatakan bahwa dialog memberikan 

peluang untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan. Melalui dialog kita 

dapat mengelola kekuatan sentrifugal dan sentripetal yang bersifat saling 

memengaruhi satu sama lain. Berbagai kekuatan yang saling berlawanan ini 

adalah bersifat dialektis yang melibatkan ketegangan di antara dua atau lebih 
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elemen yang saling bertentangan dalam suatu sistem, dan dalam hal ini 

hubungan menyediakan konteks yang kita gunakan untuk mengelola 

berbagai kontradiksi dan pertentangan. 

c. Dialog bersifat estetis 

 Sudut pandang ini menyatakan bahwa dialog bersifat estetis yang 

mencakup rasa keseimbangan, kesatuan, bentuk, dan keseluruhan. Jika kita 

mengatakan memiliki hubungan dengan seseorang maka hal ini memberikan 

arti bahwa terdapat pola tertentu dalam hubungan itu.  

 Dengan demikian, walaupun kehidupan sosial tampaknya berantakan  

tetapi kita dapat memberikan rasa keteraturan melalui dialog. Komunikator 

dalam hubungannya dengan orang lain dapat mengonstruksikan suatu 

perasaan keseluruhan dan perasaan kesatuan yang merupakan sifat estetis 

dialog. 

d. Dialog adalah wacana 

 Sudut pandang yang menyatakan bahwa dialog adalah wacana 

mengacu kepada gagasan bahwa hasil dialog yang bersifat praktis dan estetis 

tidaklah muncul begitu saja tetapi sengaja diciptakan dalam komunikasi. 

Menurut Baxter dialog adalah suatu percakapan dan hubungan bukanlah 

penyataan  dari satu orang saja, tetapi merupakan proses timbal balik 

sepanjang waktu. Hal yang penting adalah bagaimana tindakan atau perilaku 

komunikator sepanjang waktu hubungannya. 

1.3.  Teori Privasi Komunikasi 

  Salah satu teori penting yang membahas lebih jauh proses dialektis 

dalam hubungan antar-individu adalah teori “pengelolaan privasi dalam 

komunikasi”. Yang menjadi perhatian dalam teori ini adalah pengelolaan 

ketegangan antara keinginan bersikap terbuka/memiliki keterbukaan atau 

bersikap tertutup, antara menjadikan diri sebagai bagian dari publik dan 
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wilayah privat, antara perasaan dan pikiran yang ingin mereka bagi dengan 

orang lain dan antara perasaan dan pikiran yang tidak ingin mereka bagi 

dengan orang lain. 

 Terkadang batasan antara wilayah publik dan privat dapat ditembus 

atau dapat dilalui, berarti informasi tertentu dapat diungkapkan kepada 

orang lain, namun pada saat lain garis batas tidak dapat ditembus, berarti 

informasi tidak dapat dibagi kepada orang lain.45 

 Tarik-menarik antara kebutuhan untuk berbagi informasi dan 

kebutuhan untuk melindungi diri ini selalu ada dalam setiap hubungan, 

situasi ini menuntut setiap individu untuk mengosiasikan dan 

mengoordinasikan batasan mereka. Kapan Anda bersifat terbuka dan kapan 

Anda bersikap tertutup. 

 Teori komunikasi mengenai hubungan ini merupakan proses 

mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain dan sebaliknya. 

Sidney Jourd menandai sehat tidaknya komunikasi antarpribadi dengan 

melihat keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi. Mengungkapkan yang 

sebenarnya mengenai diri kita kepada orang lain yang juga bersedia 

mengungkapkan yang sebenarnya tentang dirinya, dipandang sebagai ukuran 

dari hubungan yang ideal.46 

 Jika komunikasi antara dua orang berlangsung dengan baik maka 

akan terjadi disclosure yang mendorong informasi mengenai diri masing-

masing untuk terbuka. Namun, meskipun demikian keterbukaan itu ada 

batasnya. Artinya, perlu kita pertimbangkan kembali apakah menceritakan 

segala sesuatu tentang diri kita kepada orang lain akan menghasilkan efek 

positif bagi hubungan kita dengan orang tersebut. Beberapa penelitian 
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menunjukkan bahwa keterbukaan yang ekstrim akan memberikan efek 

negatif terhadap hubungan.47 

2. Teori Interaksi Simbolik 

 Asumsi dasar teori ini adalah seseorang akan bertindak sesuai dengan 

apa yang dia terima berdasarkan makna yang diberikan orang lain 

kepadanya.48 Orang bergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang 

diberikan pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan 

dalam bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang 

lain maupun dengan dirinya sendiri. Maka, terkadang seseorang akan 

menciptakan makna dari suatu benda atau lambang, simbol melalui proses 

komunikasi baik pesan verbal (kata-kata, suara, bunyi) maupun nonverbal. 

 Pembahasan teori interkasi simbolik ini spesifik membahas seorang 

individu dalam berperilaku dan menentukan keputusan diri dalam ruang 

lingkup sosial yang dilakukan secara sadar. Sehingga jika kita menginginkan 

adanya makna baru dalam cara manusia berinteraksi maka, ia diciptaka 

lewat intekasi yang baru pula. 

C. Multikulturalisme 

1. Pengertian Sempit dari Multikultralisme  

 Pertama, multikulturalisme, secara a. (Sosiologi): keadaan atau 

kondisi yang multikultural; b. (Pemerintahan, politik, dan diplomasi): 

kebijakan untuk mempertahankan beragaman budaya etnik dalam 

masyarakat.49 

 Kedua, multikulturalisme adalah doktrin yang mengatakan bahwa 

beberapa budaya yang berbeda (bukan satu budaya nasional) dapat hidup 

berdampingan secara damai dan merata di satu negara. Doktrin, isme, sistem 

filosofis, filsafat, aliran pemikiran, keyakinan (system of beliefs) diterima 

                                                             
47 Daryanto dan Muljo Rahardjo, Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 

2016), h. 73 
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sebagai otoritatif oleh beberapa kelompok atau aliran nasionalisme, bahwa 

budaya dan kepentingan nasional Anda lebih tings daripada yang lain.50 

 

2. Pengertian Luas dari Multikulturalisme 

 Pertama, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan baik dalam 

sosiologi maupun filsafat politik dan bisa dibingungkan satu sama lain. Ini 

adalah istilah yang ambigu: ini bisa berarti pluralisme budaya di mana 

berbagai kelompok etnis berkolaborasi dan berdialog satu sama lain tanpa 

harus mengorbankan identitas khusus mereka. Dalam sosiologi dan 

penggunaan sehari-hari, multikulturalisme adalah sinonim untuk pluralisme, 

adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian dan mengacu 

pada area komunitas etnik campuran tertentu di mana beberapa tradisi 

budaya itu ada dalam satu negara.51 

 Kedua, dengan mengacu pada pengertian sosiologi, multikulturalisme 

adalah penggabungan dengan dua akhir dari proses alami atau buatan 

(misalnya, imigrasi yang dikuasakan secara lega dan terjadi baik dalam skala 

nasional yang besar atau skala yang lebih kecil di dalam komunitas suatu 

negara. Pada skala yang lebih kecil, hal ini dapat terjadi secara atau lebih 

budaya yang berbeda, (misalnya Kanada-Perancis dan Inggris-Kanada) 

artifisial bila yurisdiksi dibuat atau diperluas oleh area Dalam skala besar, hal 

itu dapat terjadi sebagai akibat imigrasi legal atau ilegal ke dan dari berbagai 

yurisdiksi di seluruh dunia.52 

 Ketiga, multikulturalisme berkaitan dengan hal mempromosikan dan 

mempertahankan kekhasan beberapa budaya, hal yang sering kali 

dikontraskan dengan kebijikan seperti integrasi sosial, asimilasi budaya, dan 

pemisahan rasial.53 

 Keempat, multikulturalisme sebagai filsafat politik yang melibatkan 

ideologi dan kebijakan yang sangat bervariasi, mulai dari advokasi yang sama 
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terhadap berbagai budaya yang ada dalam masyarakat, kebijakan untuk 

mempromosikan pemeliharaan keberagaman budaya, hingga kebijakan di 

mana orang-orang dari berbagai etnik dan kelompok agama ditangani oleh 

pihak berwenang sebagaimana didefinisikan seb kelompok, di mana mereka 

berada.54  

 Kelima, seperti kata Bloemraad, Korteweg dan Yurdakul, bahwa 

multikulturalisme adalah konsep yang bervariasi dalam arti dari teks ke teks, 

namun secara luas diterima sebagai satu atau lebih istilah berikut: (1) 

digunakan sebagai deskripsi demografis suatu masyarakat; (2) sebuah 

ideologi dari pihak individu atau pemerin tah bahwa keberagaman etnis, ras, 

budaya dan agama harus disyukuri; (3) kebijakan atau program khusus yang 

dilakukan oleh pemerintah atau institusi; dan (4) tead politik normatif 

tertentu yang menjelaskan prinsip-prinsip untuk mengatur berg 

masyarakat.55   

 Keenam, Clark menguraikan bahwa ada banyak perbedaan pendapat 

dalam definisi yang homogen atas multikulturalisme. Secara khusus, dia 

menentang hal kedua dari definisi di atas, yang menyatakan bahwa konsep 

multikulturalisme tidak boleh hanya berhenti pada "mensyukuri 

keberagaman', alih-alih menjadi asli sebuah negara pluralis harus serius 

dengan masuknya banyak budaya yang melalui semua hal yang 

"perbatasannya". Selain itu, sebuah negara multikultural harus memastikan 

bahwa hak dan perlindungan masyarakat seperti ini harus terta negara kuat 

ke dalam badan-badan atau institusi pemerintahan dalam negara.56 

 Ketujuh, sejumlah teoretikus berpendapat bahwa multikulturalisme 

bukanlah ideologi politik yang ada dengan sendirinya, namun sangat 

berkaitan erat dan didorong oleh ideologi lain. Kymlicka menempatkan dasar 

multikulturalisme itu sangat kuat di ranah teori liberal, karena menurut 

Kymlicka kriteria ketat itu diperlukan demi mempertahankan bahwa 
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"budaya" itu ada, jika dibandingkan dengan keberadaan faktor yang lain. Kata 

Kymlicka, sebuah budaya mengacu pada: "... sebuah komunitas antargenerasi, 

kurang lebih lengkap secara institusi, menempati wilayah atau Tanah Air 

tertentu, berbagi bahasa dan sejarah yang berbeda."57   

 Kedelapan, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan baik 

dalam sosiologi maupun filsafat politik yang bisa membingungkan satu sama 

lain. Iistilah ini ambigu, kadang-kadang multikulturalisme bisa berarti 

pluralisme budaya di mana berbagai kelompok etnis berkolaborasi dan 

berdialog satu sama lain tanpa harus mengorbankan identitas khusus 

mereka. Dalam sosiologi dan penggunaan sehari-hari, multikulturalisme 

merupakan sinonim untuk pluralisme, dua istilah ini sering digunakan secara 

bergantian untuk menjelaskan campuran komunitas etnis tertentu di mana 

beberapa tradisi budaya ada di dalam satu negara di mana beberapa etnik itu 

berdiam.58 

 Dengan mengacu pada sosiologi, multikulturalisme adalah akhir dari 

proses alami atau buatan (misalnya imigrasi yang dikuasakan secara legal) 

yang terjadi baik dalam skala nasional yang besar atau skala yang lebih kecil 

di dalam komunitas suatu negara. Pada skala yang lebih kecil, hal ini dapat 

terjadi secara artifisial bila yurisdiksi dibuat atau diperluas oleh karena 

terjadi penggabungan dua atau lebih budaya yang berbeda (misalnya, 

Kanada-Perancis dan Inggris-Kanada). Dalam skala besar, multi- kulturalisme 

ini dapat terjadi sebagai akibat imigrasi legal atau ilegal dari berbagai 

yurisdiksi di seluruh dunia. 

 Kesembilan, multikulturalisme sebagai filsafat politik melibatkan 

ideologi dan kedap berbagai budaya di masyarakat, kebijakan untuk 

mempromosikan pemelihara keberagaman budaya, hingga kebijakan di mana 

orang-orang dari berbagai etnik dan kelompok agama ditangani oleh pihak 
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berwenang sebagaimana didefinisikan oleh kelompok tempat mereka 

berada.59  

 Kesepuluh, multikulturalisme adalah konsep untuk mempromosikan 

dan mempertahankan kekhasan beberapa budaya sering kali dikontraskan 

dengan kebijakan penyelesaian lainnya seperti integrasi sosial, asimilasi 

budaya, dan pemisahan rasial. Multikulturalisme telah digambarkan sebagai 

"mangkuk salad" dan “mosaik budaya”.60 

 Kesebelas, dalam filsafat politik, multikulturalisme merupakan 

gagasan yang fokus pada cara masyarakat percaya atau harus menanggapi 

perbedaan budaya dan agama. Hal ini sering dikaitkan dengan "politik 

identitas", "politik perbedaan", dan "politik pengakuan". Ini juga masalah 

kepentingan ekonomi dan kekuatan politik (Stanford Encyclopedia of 

Philosophy). Dalam beberapa waktu, belakangan, ideologi multikulturalisme 

atau multikultural telah berkembang penggunaannya untuk me masukkan 

dan mendefinisikan kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti 

orang Amerika-Afrika, LGBT, dengan argumen yang sering berfokus pada 

minoritas etnis dan agama, negara minoritas, masyarakat adat, dan bahkan 

orang-orang cacat. Dalam konteks inilah istilah ini paling umum dipahami 

karena cakupan definisi yang luas, serta penggunaan praktisnya, telah 

menjadi pokok perdebatan yang serius. Sebagian besar perdebatan mengenai 

multikulturalisme berpusat di sekitar apakah multikulturalisme adalah cara 

yang tepat untuk menghadapi keberagaman dan integrasi imigran. Argumen 

mengenai hak-hal yang dirasakan terhadap pendidikan multikultural 

mencakup proposisi bahwa tindakan tersebut sebagai cara untuk menuntut 

pengakuan terhadap aspek budaya subordinasi dan keseluruhan 

pengalamannya.61  

 Jadi, pengertian multikulturalisme dapat diperhatikan sebagaimana 

kesimpulan berikut ini : 
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 Pertama, multikulturalisme adalah konsep yang menjelaskan dua 

perbedaan dengan makna yang saling berkaitan:  

a. Multikulturalisme sebagai kondisi kemajemukan kebudayaan atau 

pluralisme budaya dari suatu masyarakat, kondisi ini diasumsikan dapat 

membentuk sikap toleransi. 

b. Multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah pusat 

yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat 

memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik 

atau suku bangsa, hal ini beralasan karena bagaimanapun juga semua 

kelompok etnik atau suku dan bangsa telah memberi kontribusi bagi 

pembentukan dan pembangunan suatu bangsa.62  

 Kedua, di hampir sebagian besar negara, multikulturalisme 

merupakan konsep sosial yang dikenalkan ke dalam pemerintahan agar 

pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan pemerintah. 

Rasionalisasi masuknya multikulturalisme ke dalam perumusan kebijakan 

pemerintahan karena hanya pemerintah yang dianggap sangat representatif 

ditempatkan di atas kepentingan maupun praktik budaya semua kelompok 

etnik dari suatu bangsa. Akibatnya adalah setiap kebijakan pemerintah 

diharapkan mampu mendorong lahirnya sikap apresiatif, toleransi, 

prinsipke-setaraan antara pelbagai kelompok etnik, termasuk kesetaraan 

bahasa, agama maupun praktik budaya lainnya.63  

 Ketiga, jika dikaitkan dengan pendidikan multikultural (multicultural 

education), maka multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang 

memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta 

didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. 

Strategi ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya dari sekolah sebagai 

lembaga pendidikan, dapat terbentuk pemahaman bersama atas konsep 
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kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam artian 

luas.64 

 Keempat, multikulturalisme sebagai sebuah ideologi dapat dikatakan 

sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan 

melalui pertukaran kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari. Artinya, 

daripada kita hidup dalam "tempurung" kebudayaan sendiri maka sebaiknya 

kita mempelajari kebudayaan orang lain, ini sama dengan kita belajar tentang 

multikultural. Melalui ideologi multikulturalisme itulah kita semua diajak 

untuk menerima standar umum kebudayaan yang dapat membimbing 

kehidupan kita dalam sebuah masyarakat yang majemuk.65 

 Dari uraian di atas kita dapat mengatakan bahwa: (1) pluralisme 

bertautan dengan doktrin atau isme tentang penyadaran individu atau 

kelompok terhadap kesetaraan antara beragam kebudayaan dalam suatu 

masyarakat majemuk (multikultural); sedangkan (2) multikulturalisme 

bertautan dengan doktrin atau isme tentang penyadaran individu atau 

kelompok atas keberagaman kebudayaan yang pada gilirannya mempunyai 

kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerja sama di 

antara beragam etnik dan ras. 

 Secara umum, penerimaan atas dua paham di atas mengandung dua 

makna penting dari multikulturalisme. Pertama, kaum multikulturalis yakin 

bahwa penyadaran individu atau kelompok itu sangat ditentukan oleh 

informasi dan pengetahuan, padahal informasi dan pengetahuan (termasuk 

informasi dan pengetahuan kebudayaan) umumnya tidak netral. Meskipun 

demikian, melalui informasi dan pengetahuan kebudayaan itulah kita semua 

dapat didorong untuk merefleksikan maksud dan niat kita dalam melakukan 

kontrol terhadap pengambilan keputusan. Kedua, multikulturalisme 

merupakan sebuah ideologi yang menolak klaim formal tentang definisi 

budaya dan kebudayaan yang sudah terstruktur dalam sebutan kebudayaan 

nasional. Struktur berpikir seperti ini ditolak, apalagi sejak globalisasi 
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melanda dunia, maka konsep kebudayaan nasional tidak dapat diterima 

begitu saja Mengapa tidak? Jika seseorang tetap bertahan pada "melebih-

lebihkan kebudayaan nasional tanpa menyadari bahwa dia sedang hidup 

dalam dunia global, maka dia mempunyai peluang yang sangat kecil untuk 

mengubah masa depannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menghasilkan 

data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk lisan dan 

tertulis dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati. 

 Jadi menurut Penulis dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif, merupakan satu dari sekian banyak metode penelitian 

yang digunakan untuk memahami realita maupun peristiwa mengenai 

diseminasi moderasi beragama yang dilakukan oleh subyek penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan di dalam sebuah penelitian. Dan adapun 

data deskripsi yang diperoleh dapat berupa informasi lisan dari beberapa 

orang yang dianggap lebih mengetahui tentang objek yang hendak diteliti.  

2. Lokasi Penelitian  

 Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan lokasi penelitian, yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh 

karena itu peneliti memilih tempat di Kota Makassar sebagai objek 

penelitian, dengan mempertimbangkan bahwa Kota Makassar merupakan 

salah satu daerah yang masyarakatnya multikultur.  

 Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dibutuhkan untuk menggali 

dan memperoleh informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian yang 

hendak dicapai. 

B. Pendekatan Penelitian  

 Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan komunikasi antarbudaya, yakni sebuah pendekatan yang 
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menggunakan anasir kebudayaan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

C. Sumber Data  

1. Data Primer  

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data atau informasi kepada peneliti. Sumber data primer dapat diperoleh 

dari informan kunci dan informan tambahan. Dan sumber data yang 

didapatkan merupakan hasil wawancara dari informan. Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah adalah stakeholder yang memiliki wewenang 

dalam menjaga kerukunan umat antar agama di Kota Makassar sebagai salah 

satu tolak ukur kehidupan beragama yang moderat yaitu Kementrian Agama 

Kota Makassar. Informan penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan 

bahwa mereka adalah yang paling terkait dengan masalah penelitian.  

 Data primer penelitian ini diperoleh dari informan melalui interview, 

atau hasil wawancara peneliti dengan narasumber pendukung. 

2. Data Sekunder  

 Sumber data sekunder penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen-

dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan objek yang sedang dikaji 

oleh peneliti. Data tertulis merupakan bagian data sekunder yang menjadi 

penambah bahan acuan informasi bagi peneliti.  

 Adapun data yang dimaksud yaitu:  

a. Dokumen maupun arsip yang dapat memberikan keterangan secara jelas 

terkait dengan kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, 

sosial-ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial-keagamaan.  

b. Literatur-literatur tertulis dan beberapa hasil penelitian yang sejalan 

dengan objek kajian yang diteliti. Sumber data yang dimaksud seperti 

laporan penelitian ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku, jurnal, artikel internet 

dan lain-lain guna memperkaya informasi tertulis yang berkaitan dengan 

dengan apa yang diteliti. 
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D. Metode Pengumpulan Data   

 Menurut J. Supranto data yang baik dalam penelitian adalah data 

dapat dipercaya kebenarannya, meliputi ruang, dapat gambaran yang jelas 

dan mendapat kesimpulan yang dapat dipahami. 

 Untuk itu diperlukan metode dalam mengumpulkan data-data 

penelitian agar penelitian dapat dipercaya kebenarannya.1 

 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:  

1. Observasi atau Pengamatan  

 Observasi yakni upaya untuk memperoleh data yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang relevan.2 

Sedangkan menurut Supoyo, Observasi yaitu cara pengambilan data dengan 

mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, 

mencari bukti terhadap fenomena sosial selama beberapa waktu tanpa 

mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam dan 

memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.3  

 Jadi observasi merupakan suatu prosedur pengumpulan data primer 

yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan 

pembicaraan subjek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dalam 

penelititan ini bertujuan untuk mengungkap makna moderasi beragama 

dalam masyarakat yang multikultur khususnya di Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Wawancara (interview)  

 Wawancara atau interview adalah salah satu metode pengumpulan 

data dalam suatu penelitian. Wawancara merupakan salah satu elemen 

penting dalam instrumen penelitian. Wawancara dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi (data) dari informan dengan cara bertanya langsung 

                                                             
1
J. Supratno, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: Lembaga penerbit 

FEUI 2014) h.47 
2
Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Social… h. 102. 

3
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167. 
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secara bertatap muka (face to face).4 Peneliti mengumpulkan data melalui 

wawancara dengan proses tanya jawab agar peneliti dengan mudah 

mengetahui tentang moderasi beragama di Kota Makassar.  

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam 

penelitian kualitatif, khususnya wawancara mendalam (dept interview). Para 

pakar penelitian kualitatif mengatakan bahwa dengan wawancara dapat 

diketahui perasaan, persepsi, dan pengetahuan interview (subjek 

wawancara) secara intensif.5 Dalam penelitian ini calon peneliti 

menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu calon peneliti menggunakan 

interview guide atau pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar 

pertanyaan kepada informan berupa kalimat-kalimat yang tidak 

membingungkan sehingga lebih mudah memahami maksud dan tujuan calon 

peneliti.   

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan peraturan, 

laporan kegiatan foto-foto, film documenter dan hal yang relevan dengan 

penelitian.6  

 Dari uraian di atas maka, dapat dipahami bahwa dokumentasi 

merupakan sarana tambahan yang bisa menjadi pelengkap untuk menguji 

keabsahan dalam penelitian ini, metode ini bersifat autentik yang lebih 

menjamin kebenarannya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-

data yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data 

yang diperoleh dari sisi wawancara dan observasi.  

                                                             
4
Bagong Suyanto & Sutiah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pedekatan, 

(Cet: VI; Jakarta: Kencana 2011), h. 70 
5
Djunaedi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175 
6
 Sudaryono, Metode Penelitian, (Depok: Rajawali Press, Cet-2, 2018), h. 219 
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E. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian di sini adalah alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.7 Barometer dalam keberhasilan suatu penelitian tidak 

terlepas dari instrument yang digunakan. Oleh karena itu, dalam upaya 

mengumpulkan data yang valid dan akurat dalam suatu penelitian 

dibutuhkan beberapa instrument. Instrument penelitian yakni suatu alat 

yang mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. 

 Dalam sumber data yang menghimpun data kualitatif, tidak hanya 

sekadar manusia yang dapat menyatakan pendapat dengan mempergunakan 

kata-kata (lisan dan tertulis), tetapi bisa pula dari sumber-sumber tertulis 

yang diinterpretasikan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data   

a. Pengumpulan Data  

 Penelitian mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek 

penelitian yang dihasilkan dari metode observasi, wawancara, dokumentasi 

maupun data-data pendukung lainnya berdasarkan kategorisasi yang sesuai 

dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data 

melalui pencarian data selanjutnya.  

b. Penyaringan/ Pemilihan Data 

 Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya 

adalah mereduksi data yang mencakup kegiaatan analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data 

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet. III (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 

h. 134 
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adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, 

perluasan, maupun penambahan.  

c. Penyajian Data  

 Setelah melakukan reduksi atau pemilihan data, di maksud 

menampilkan berbagai data yang telah diperoleh sebagai sebuah informasi 

yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan untuk dapat dimaknai. 

Penyajian data oada penelitian ini disusun secara narrative.  

 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil dari 

pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan akan dijadikan bahan 

barometer dalam menarik kesimpulan awal yang akan dikemukakan. Namun, 

kesimpulan awal tersebut dapat berubah apabila peneliti menemukan data-

data yang lebih akurat. Pada tahap ini, peneliti akan menginterpretasikan 

data-data yang diperoleh dari ketiga metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menentukan kebenaran atau 

pembetulan rasional terhadap hipotesis.  

2. Teknik Analisis Data  

 Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah 

dilaksanakan maka kita akan memperoleh data yang diharapkan dalam 

sebuah penelitian. Berdasarkan catatan lapangan tersebut langkah 

selanjutnya adalah membuat reduksi data. Reduksi data berupa pokok-pokok 

temuan yang penting. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian 

data yang berupa cerita si stematis dengan suntingan peneliti supaya 

maknanya lebih jelas dan mudah dipahami. Pada langkah selanjutnya yaitu 

sajian data yang dilengkapi dengan beberapa faktor pendukung antara lain 

metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya. Berdasarkan sajian data 

tersebut, kemudian dirumuskanlah kesimpulan sementara. 
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BAB IV 

DISEMINASI MODERASI BERAGAMA PADA MASYARAKAT 

MULTIKULTURAL DI KOTA MAKASSAR 

A. Hasil Penelitian 

1. Urgensi Diseminasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat 

Multikultural  di Kota Makassar 

 Islam sebagai agama yang paripurna tidak hanya membawa dogma 

ajaran agama semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai 

kemanusiaan universal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat 

manusia. Nilai ini tentu tidak berangkat dari ruang hampa yang statis, tetapi 

lahir dari semangat yang selalu kita gaungkan yakni semangat rahmatan lil 

alamin yang menjadi simbol agama Islam yang membawa ajaran yang tidak 

saja cerah tetapi juga mencerahkan. 

 Dalam Islam terkandung dua dimensi penting yang menjadi prinsip 

dalam mengamalkan ajaran Islam. Dimensi pertama adalah dimensi yang 

berkaitan dengan persoalan ketuhanan atau teologis yang menjabarkan 

ajaran ilahiyah sebagai bagian dari nilai-nilai tauhid. Dan dimensi kedua 

adalah dimensi yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan atau 

antropologis yang menjabarkan ajaran insaniyah sebagai bagian dari nilai-

nilai muamalah. Dimensi kedua inilah yang kemudian berkaitan erat dengan 

moderasi beragama. Sebab persoalan radikalisme di tengah masyarakat, 

sering kali menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang bermuara pada 

terjadinya perselisihan bahkan hingga konflik dan perpecahan. 

 Moderasi beragama sendiri sedari awal dimaksudkan sebagai suatu 

cara menjalani kehidupan beragama yang jauh dari nilai-nilai intoleransi, 

kekerasan atau bahkan aksi teror di tengah-tengah masyarakat yang 

multikultur. Di sisi lain moderasi beragama bermaksud mendorong 

kehidupan beragama yang menjunjung tinggi kerukunan, sikap saling 

menghargai, dan saling menghormati. Moderasi beragama terutama 



69 

 

 
 

dibutuhkan di tengah masyarakat multikultural yang secara terang dan 

jelas memiliki banyak pandangan yang berbeda. 

 Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, 

Prof Arifuddin Ahmad mengungkapkan urgensi moderasi beragama dalam 

kehidupan masyarakat yang majemuk, yang multikultur. “Agama itu kan 

pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang moderat. Khususnya dalam 

Islam ditegaskan seperti itu. Nah, moderasi ini sebenarnya yang dimaksud 

adalah soal interaksi. Soal interaksi kita kepada umat agama lain maupun 

sesama umat dalam agama yang sama. Karena walau nilai atau ajaran 

agamanya moderat tapi kadang kala perilaku umat beragamanya tidak 

menunjukkan nilai moderat.”1 

 Diseminasi moderasi beragama dinilai memiliki urgensi yang sangat 

penting di tengah-tengah masyarakat majemuk. Terlebih dengan ragam 

identitas primordial seperti agama yang kerap kali disalahpahami oleh 

sebagian pihak yang akhirnya menjadi sumber perpecahan di tengah-

tengah masyarakat. Maka, paling tidak urgensi diseminasi moderasi 

beragama ini ada tiga sebagai berikut: 

a. Menangkal Gerakan Radikal dan Kekerasan 

 Dalam satu dekade terakhir, di Kota Makassar paling tidak telah 

tercatat beberapa kali aksi yang tidak mencerminkan perwujudan 

kehidupan beragama yang moderat di tengah-tengah masyarakat Kota 

Makassar yang multikultur. 

 Pada tahun 2000, disebabkan kebencian terhadap simbol-simbol 

Amerika dan barat, MNC Life Panakukang Makassar dipasangi Bom dan 

pada Oktober 2001 di mall yang sama juga dibom. Ledakan terjadi sekitar 

pukul 04.00 Wita dan menimbulkan suara yang sangat keras. Akibat 

                                                             
 1 Arifuddin Ahmad, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, 

Wawancara, di Sekretariat FKUB Kota Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024. 
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serangan tersebut, pintu, kaca, dan dua sepeda motor delivery order 

restroran tersebut hancur. Tidak ada korban jiwa dalam serangan itu, tetapi 

tetap menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Makassar saat itu.2 

 Pada tahun 2002, tepatnya di penghujung bulan Ramadan pada 

bulan Desember saat sebagian masyarakat pengunjung Mall Ratu Indah 

Makassar sedang menunggu waktu berbuka dan makan malam, tiba-tiba 

sebuah ledakan besar dari bom rakitan terjadi dari gerai Mc Donald’s. 

Akibatnya 3 orang tewas dan sedikitnya 11 pengunjung lainnya luka berat. 

Teror sejenis juga dilakukan terhadap Showroom NV Haji Kalla dengan 

meletakkan bom rakitan di warung coto begadang jalan Urip Sumoharjo 

Makassar.3 

 Kejadian lainnya yang tentu tidak dilupakan oleh publik adalah 

kejadian yang menimpa Syahrul Yasin Limpo yang pernah lolos dari 

lemparan bom pipa night explosive. Hal tersebut terjadi saat Syahrul Yasin 

Limpo tengah bernyanyi di panggung dalam rangkaian acara gerak jalan 

santai peringatan HUT Partai Golkar di depan Monumen Mandala. 

 Selain itu, terdapat pula teror di tempat ibadah. 14 Februari 2013 

Gereja Toraja Jemaat Pettarani di Jalan AP Pettarani II Panakukang, Gereja 

Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Samiun Ujung Pandang dan Gereja Jemaat 

Tallo yang berada di Jalan Gatot Subroto No. 26, Kecamatan Tallo, Kota 

Makassar yang dilempari bom. Pelaku mulai melempar bom dari jam 04.15 

sampai jam 07.15 Wita. Gereja Toraja Jemaat Panakukang tak mengalami 

kerusakan yang berarti. GKI Sulsel mengalami kerusakan pada kaca jendela 

depan gereja dan kusen jendela yang terbakar. Gereja Toraja di Jalan Gatot 

                                                             
 2 Dedi Anwar, Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 

Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi, Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2022) h.53 
 3 Dedi Anwar, Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 

Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi, Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2022) h.54 
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Subroto mengalami kerusakan pada pintu masuk dan meja hangus 

terbakar.4 

 Kasus terakhir, pada Minggu tanggal 28 Maret 2021 aksi bom bunuh 

diri terjadi di depan pintu gerbang Gereja Katedral Jalan Kjaolalido MH 

Thamrin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Aksi 

dilakukan dengan mengendarai sepeda motor menuju arah parkir gereja. 

Saat pelaku berupaya menghindari halangan petugas keamanan gereja, bom 

akhirnya meledak. Akibat aksi ini 20 orang terdiri dari warga, petugas 

keamanan gereja dan jemaat mengalami luka-luka serta 2 orang pelaku 

bom bunuh diri yakni sepasang suami istri tewas di tempat.5 

 Secara sederhana deretan kasus aksi terorisme yang juga sekaligus 

merupakan potret belum terwujudnya kehidupan beragama yang moderat 

di Kota Makassar dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

No.  Waktu 
Kejadian 

Jenis Peristiwa Lokasi 
Kejadian 

Dampak 

1 Tahun 2001 Sweeping KTP 
oleh Pemuda 
Islam kepada 
masyarakat 
Kristen. 

Bumi 
Tamalanrea 
Permai 

Ketegangan di 
tengah-tengah 
masyarakat 
sekitar BTP. 

2 12 Oktober 
2001 

Bom KFC 
Panakukang 

Panakukang, 
Kota 
Makassar 

Menghancurkan 
lokasi ledakan. 
Tidak ada korban 
jiwa.  

3 Tahun 2001 Penemuan 
Bom Depan 
MLC Life 

Panakukang, 
Kota 
Makassar 

Belum sempat 
meledak. Bom 
dijinakkan. 

4 5 Desember 
2002 

Bom Gerai Mc 
Donald’s 

Mall Ratu 
Indah 
Makassar 

3 orang tewas 
dan 11 orang 
luka-luka. Serta 

                                                             
 4 Dedi Anwar, Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 

Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi, Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2022) h.55 
 5 Dedi Anwar, Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 

Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi, Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2022) h.55 
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kerusakan fisik 
bangunan akibat 
ledakan bom. 

5 5 Desember 
2003 

Bom 
Showroom NV 
Haji Kalla 

 Kerusakan fisik 
bangunan. Dan 
tidak ada korban 
jiwa. 

6 11 November 
2012 

Lemparan Bom 
kepada Syahrul 
Yasin Limpo 

 Menimbulkan 
kepanikan 
masyarakat yang 
hadir. Bom tidak 
sempat meledak. 

7 14 Februari 
2013 

Bom di 3 
Gereja 

 Kerusakan fisik 
pada bangunan 
akibat ledakan 
bom seperti 
jendela kaca 
pecah, kain 
gorden terbakar 
dan beberapa 
bagian gereja 
rusak. 

8 28 Maret 2021 Bom Gereja 
Katedral 

 20 orang 
mengalami luka-
luka serta 2 
orang pelaku 
bom bunuh diri 
tewas di tempat. 

 

 Deretan kasus aksi terorisme di atas paling tidak memberikan 

gambaran bahwa kehidupan keagaam di Kota Makassar belum terwujud 

dengan ideal. Walaupun tidak berarti kondisi kerukunan antar umar 

beragama di Kota Makassar berada pada titik nadir. 

 Kasus aksi terorisme ini juga jika diteliti lebih jauh dipengaruhi 

faktor yang tidak tunggal, misalnya faktor keagamaan. Bisa jadi juga ada 

faktor politik dan ekomoni yang mempengaruhi atau bahkan mengatur 

kejadian tersebut. Tapi, paling tidak yang tampak di permukaan adalah isu 

agama atau sentimen agama menjadi kendaraan bagi pihak tertentu untuk 

membenarkan aksi kekerasan atau aksi terornya yang seharusnya tidak 
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terjadi jika nilai-nilai dalam moderasi beragama didiseminasikan lebih 

masif kepada segenap kalangan lapisan masyarakat. Inilah pentingnya nilai 

dari moderasi beragama disosialisasikan semasif mungkin ke banyak 

kalangan agar semakin banyak orang yang tercerahkan bagaimana 

seharusnya berkehidupan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk 

dengan beragama latar belakang agama dan budaya. 

b. Merawat Kerukunan dan Keharmonisan Antarumat Beragama 

 Selain aksi teror, hal lain yang mengindikasikan belum terwujudnya 

kehidupan beragama yang moderat adalah ketegangan-ketegangan yang 

terjadi di tengah masyarakat disebabkan perbedaan cara pandang terhadap 

satu persoalan keagamaan. Misalnya soal pendirian rumah ibadah. 

Walaupun hal ini tidak pernah sampai meluas kepada aksi kekerasan atau 

diskriminasi kelompok. Tapi, ketegangan disebabkan perbedaan agama 

masih terjadi di Kota Makassar. 

 Kepala Seksi Bimas Islam Kota Makassar, Drs. H. Tompo, M.Hi 

menyebutkan bahwa kejadian semisal penolakan pendirian rumah ibadah 

yang terjadi di Kota Makassar masih terjadi walaupun motifnya bukan lagi 

karena sentimen keagamaan. 

 “Pendirian rumah ibadah di Makassar misalnya relatif sudah 

diterima dengan baik oleh masyarakat. Hanya saja dalam prosesnya kadang 

yang diprotes atau ditolak oleh masyarakat adalah proses pembangunannya 

yang menghambat ketertiban publik sehingga mengganggu masyarakat 

secara luas.”6 

 “Misalnya yang pernah terjadi di Perumahan Dosen Unhas ada yang 

membangun gedung besar yang diklaim oleh pemiliknya sebagai gedung 

pertemuan saja. Tapi masyarakat sekitar menduganya itu dijadikan tempat 

                                                             
 6 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
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ibadah. Tapi diprotes masyarakat adalah karena proses pembangunannya 

yang menghalangi aktivitas publik di jalan-jalan umum khususnya.”7 

 Hal seperti pendirian rumah ibadah boleh dikatakan sudah diterima 

dengan baik oleh masyarakat yang berbeda agama. Relatifnya semuanya 

sudah bisa menghargai aturan  pemerintah soal pendirian rumah ibadah. 

Kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah di beberapa tempat di Kota 

Makassar terjadi bukan disebabkan semata karena persoalan keagamaan 

atau beda agama. Melainkan lebih kepada persoalan personal beberapa 

tokoh masyarakat sekitar yang merasa tidak dilibatkan dalam proses 

pendiriannya sehingga ada ketersinggungan. Dan hal tersebutlah yang 

memunculkan ketegangan di beberapa tempat soal pendirian rumah ibadah 

ini. 

 FKUB Kota Makassar juga menilai masyarakat sudah dapat 

menerima hal serupa pendirian rumah ibadaha asalkan mengikuti prosedur 

dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 “Masyarakat secara umum sebenarnya sudah bisa menerima jika ada 

saudara dari agama lain ingin mendirikan rumah ibadah. Hanya kadang kala 

yang jadi problem adalah soal komunikasi. Ada yang kadang merasa tidak 

dilibatkan atau tidak dihargai karena tidak dimintai izin atau pendapat. Hal-

hal seperti inilah yang menyebabkan penolakan. Jadi kami melihat 

kebanyakan kasus yang terjadi itu bukan murni karena keyakinan atau 

agama tapi lebih kepada masalah personal beberapa tokoh yang di sekitar 

situ.”8 

 Sementara dari pihak agama Kristen juga relatif telah menerima 

aturan yang diterapkan oleh Kementerian Agama mengenai pendirian 

rumah ibadah. “Soal aturan pendirian rumah ibadah di Kota Makassar ini 
                                                             
 7 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
 8 Arifuddin Ahmad, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, 

Wawancara, di Sekretariat FKUB Kota Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024. 
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kami merasa sudah baik. Kita ikut aturan yang ada agar kehidupan kita 

rukun dan damai. Bahwa ada tokoh agama Islam misalnya yang menolak 

kami mendirikan rumah ibadah di sekitar, kami menerima dan memahami. 

Dan bagi kami itu bagian dari moderasi beragama yakni bertoleransi pada 

pemahaman keagamaan orang lain. Walaupun tentu kami merasa akan 

lebih indah jika kita dapat menerima kalangan lain hidup berdampingan 

dengan kita.”9  

 Jadi, relatif soal pendirian rumah ibadah di Kota Makassar tidak lagi 

memiliki kendala yang berarti. Apalagi pemerintah Kota Makassar secara 

khusus mengawal hal seperti ini agar jangan sampai menjadi pemicu 

konflik di tengah-tengah masyarakat yang efeknya dapat berakibat pada 

pembelahan masyarakat. 

 FKUB secara khusus menyosialisasikan prosedur dan mekanisme 

pendirian rumah ibadah. Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi pedoman 

dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum 

kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Sosialisai ini 

sekaligus diharapakan dapat mencegah terjadinya konflik pada pendirian 

rumah ibadah tersebut. 

 “Kehadiran para camat sebagai penanggung jawab wilayah di 

kecamatan sangat diperlukan, karena hasil dari kegiatan FGD ini akan 

melahirkan rujukan teknis atau SOP Pendirian Rumah Ibadah.”10 

 Maka, menjadi penting nilai-nilai moderasi beragama 

didiseminasikan terus menerus dari waktu ke waktu agar tingkat 

pemahaman dan penerimaan orang terhadap perbedaan semakin menjadi 

baik. Misalnya soal toleransi. Toleransi ini sebagai nilai utama dari 

                                                             
 9 Merpati Sampe Lilin, Kepala Seksi Bimas Kristen Kemenag Kota Makassar, 

Wawancara, di Kantor Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 21 Februari 2024. 
 10

 Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB Kota Makassar dalam berita 

https://tebaran.com/read/15065/cegah-konflik-fkub-kota-makassar-dan-camat-samakan-persepsi-

soal-pendirian-rumah-ibadah/, 2021. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024). 

https://tebaran.com/read/15065/cegah-konflik-fkub-kota-makassar-dan-camat-samakan-persepsi-soal-pendirian-rumah-ibadah/
https://tebaran.com/read/15065/cegah-konflik-fkub-kota-makassar-dan-camat-samakan-persepsi-soal-pendirian-rumah-ibadah/
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kerukunan jika tidak didiseminasikan terus menerus dan seluas-luasnya 

kepada masyarakat bisa jadi akan menimbulkan masalah di kemudia hari. 

c. Menumbuhkan Komitmen Kebangsaan 

 Kendati problem-problem toleransi di Kota Makassar masih dalam 

kondisi yang baik-baik saja sejauh ini, tetapi penyebaran ide dan gagasan 

tentang moderasi beragama harus tetap disebarluaskan karena Kota 

Makassar adalah daerah dengan penduduk atau masyarakat yang 

multikultur. Yang dikhawatirkan adalah jika masyarakat tidak dikenalkan 

dengan nilai-nilai utama yang ada dalam moderasi beragama, dalam waktu 

panjang akan menimbulkan keterbelahan di tengah-tengah masyarakat 

akibat ketidakmampuan mengelola perbedaan yang ada.  

 “Saat ini potret kehidupan beragama atau moderasi beragama kita di 

Kota Makassar relatif baik. Belum ada hal-hal yang betul-betul dapat kita 

khawatirkan. Hanya saja memang moderasi beragama ini perlu dimasifkan 

sosialisasinya. Karena yang kita khawatirkan sebenarnya adalah jangan 

sampai ada kelompok termasuk pemeluk agama yang merasa paling 

memiliki negara ini. Sebut saja Islam karena kita mayoritas di sini.”11 

 Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua FKUB Kota Makassar bahwa Kota 

Makassar sampai saat ini masih dalam tarap yang baik-baik saja. Itu 

terbukti salah satunya dari indeks toleransi yang dikeluarkan lembaga 

survei. “Kita di Kota Makassar mengalami kenaikan. Berdasarkan survei 

dari Setara Institut, dalam kurun waktu 2022-2023 Kota Makassar berada 

di urutan 62 Kota dengan tingkat toleransi yang baik yang sebelumnya 

berada di urutan 84 bahkan pernah dinobatkan sebagai 10 Kota intoleransi. 

                                                             
 11 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 



77 

 

 
 

Dan jika dilihat dari jumlah penduduknya, Kota/kabupaten dengan jumlah 

penduduk di atas 1 juta maka Kota Makassar berada di urutan 8.”12 

 Jika kita berkaca dari proses perjuangan memerdekakan Indonesia 

semua agama atau setidaknya bukan hanya Islam yang ikut serta dan 

berpartisipasi aktif dalam memerdekakan Indonesia tapi juga ada agama 

lain dan golongan lain yang ikut berkontribusi. Jadi, kesadaran ini perlu 

disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat Kota Makassar yang dihuni yang semua agama sehingga potensi 

konflik akibat ketidakmampuan mengelola dan menghargai perbedaan 

tidak menjadi sumber konflik antar masyarakat. 

 Dan juga kita melihat Kota Makassar secara khusus menjadi lahan 

yang subur munculnya pemahaman radikal. Paling tidak karena tiga aspek: 

Pertama, Kota Makassar adalah salah satu Kota Metropolitan yang berarti 

arus manusia ke Kota Manusia sangat beragam sehingga sangat 

memungkinkan pertukaran nilai terjadi dalam waktu cepat baik secara 

langsung lewat pertemuan-pertemuan maupun secara tidak langsung lewat 

media digital yang dapat diakses dengan mudah; Kedua, Kota Makassar 

adalah salah satu Kota dengan infrasturuktur pendidikan yang memadai 

khususnya perguruan tinggi. Dengan banyaknya perguruan tinggi maka 

potensi terjadi penyebaran pemahaman radikal juga dapat tersebar luas 

dengan cepat dan juga masif karena sasarannya adalah kaum terdidik yang 

sangat mungkin jauh lebih berbahaya dari masyarakat awam; Dan ketiga 

adalah karena kompleksitas Kota Makassar itu sendiri. Kota Makassar 

dengan penduduk 1,4 juta jiwa, semua agama ada, suku bahasa yang 

beragam serta tingkat pendidikan dan profesi yang belum cukup baik 

menambah daftar faktor pemicu terjadinya aksi-aksi intoleransi atau 

bahkan aksi-aksi terorisme. 

                                                             
 12 Arifuddin Ahmad, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, 

Wawancara, di Sekretariat FKUB Kota Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024. 
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 “Ide moderasi beragama ini sangat baik untuk kita. Moderasi 

beragama kita butuhkan sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku kita 

sesama anak bangsa yang berbeda suku, ras dan agama dengan kita. 

Memang harus diakui bahwa masih ada tantangan dari sebagian kalangan 

soal moderasi beragama ini. Tapi, moderasi beragama ini sisa dikuatkan 

saja dari banyak aspek agar penerapannya lebih ril dan konkrit di tengah-

tengah kita.”13 

 Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan, kendati saat ini Kota 

Makassar relatif dalam keadaan yang aman dalam kaitannya penerapan 

moderasi beragama, tetap saja penyebaran ide dan gagasan moderasi 

beragama perlu disosialisasikan dengan masif kepada masyarakat untuk 

kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia dan Kota Makassar 

khususnya sebagai wilayah atau daerah yang berpenduduk masyarakat 

yang multikultur.  Dan untuk menciptakan moderasi beragama yang lebih 

baik di Kota Makassar diperlukan perhatian semua pihak, baik tokoh 

masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan semua lapisan masyarakat.  

2. Strategi Diseminasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat 

Multikultural     di Kota Makassar 

 Diseminasi adalah salah satu faktor dan tolak ukur keberhasilan 

penerapan moderasi beragama. Tersosialisasikannya atau 

terdiseminasikannya dengan baik nilai-nilai moderasi beragama seluas-

luasnya di tengah-tengah masyarakat khususnya yang masih rawan terjadi 

aksi-aksi intoleransi dan kekerasan. Karena tanpa adanya pengetahuan dan 

pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi yang 

dimaksud maka sulit rasanya kita mengharapkan kehidupan beragama yang 

moderat dapat terwujud. 

                                                             
 13 Merpati Sampe Lilin, Kepala Seksi Bimas Kristen Kemenag Kota Makassar, 

Wawancara, di Kantor Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 21 Februari 2024. 
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 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia 

sebagai instansi resmi yang bertanggung jawab atau membidangi masalah 

keagamaan telah melakukan berbagai hal dalam upaya mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan, 

baik intra agama maupun antar umat beda agama. 

 Dari hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, sedikitnya ada 7 hal yang telah 

dilakukan oleh pemerintah (Kemenag) dalam mendiseminasikan (nilai-

nilai) moderasi beragama kepada masyarakat luas di Kota Makassar yang 

multikultur. 

a. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Antarlembaga Lingkup Pemerintah 

Kota Makassar 

 Diseminasi nilai-nilai moderasi beragama pada dasarnya adalah 

tugas setiap warga negara yang mendambakan kehidupan yang rukun, 

damai dan tenteram. Karena itu, Kementerian Agama Kota Makassar 

sebagai wadah resmi pemerintah telah berupaya membangun kerjasama 

dengan berbagai elemen dalam tugas sosialisasi nilai-nilai moderasi 

beragama tersebut.  

1) MUI 

 Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah wadah atau majelis 

yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia 

untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam 

mewujudkan cita-cita bersama. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya 

bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para nabi. Maka mereka 

terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui 
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wadah MUI. Salah satunya adalah membangun masyarakat yang 

berpemahaman moderat.14 

 Dalam mendiseminasikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah-

tengah masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non 

pemerintahan sekaligus mitra kerja pemerintah memiliki peran penting 

dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat di Indonesia. Sebagai 

lembaga yang mewakili ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia, MUI 

mengambil tanggung jawab yang besar dalam menguatkan kerukunan 

antarumat beragama, di Kota Makassar khususnya. 

 Melalui berbagai program seperti penyuluhan dan pendidikan 

agama, MUI mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pengertian terhadap 

agama-agama lain. MUI juga aktif dalam dialog antaragama dengan lembaga 

keagamaan lainnya, menciptakan ruang untuk pemahaman bersama dan 

menghargai perbedaan keyakinan. 

 MUI dalam derajat tertentu menjadi ujung tombak implementasi 

nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya dalam hal fatwa agama. MUI 

menjadi garda terdepan pemerintah dalam merumuskan fatwa dan 

pendapat hukum Islam yang mendukung moderasi beragama. Banyak hal di 

tengah-tengah masyarakat luas yang membutuhkan kehadiran dan peran 

MUI untuk mengurai dan mengatasi persoalan keagamaan yang terlanjur 

menjadi polemik. Maka kehadiran MUI dalam diseminasi moderasi sangat 

dibutuhkan apalagi jika kita melihat masyarakat Indonesia yang salah satu 

nilai utama yang mereka anut adalah agama atau religiusitasnya sebagai 

anak bangsa. 

 

 

                                                             
 14 Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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2) FKUB 

 Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Makassar telah 

berlangsung sejak lama. Namun pada perkembangan selanjutnya hubungan 

baik antar intern dan antar umat beragama mengalami pasang surut. Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Makassar terbentuk pada tahun 

2008 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

tepatnya pada bulan Maret dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan 

Walikota di bawah arahan Pelaksana Tugas Walikota Makassar, Ir. H. Andi 

Herry Iskandar, M.Si dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar. 

Secara resmi diangkat dan dikukuhkan Dewan Pengurus dan Dewan 

Pertimbangan FKUB Bapak Walikota Makassar.15  

 Proses pembentukan FKUB Kota Makassar melibatkan semua unsur 

majelis dan ormas agama yang ada di Kota Makassar, seperti: 1. Prof. Dr. 

Arifuddin Ahmad, M. Ag (MUI Kota Makassar); 2. Pdt. Aleksander Thomas 

(PGI); 3. Herman Senggeh (Keuskupan Makassar); 4. I Made Surakarta, 

M.Kes (PHDI); 5. Ir. Yonggris Lao (Walubi) dan beberapa perwakilan 

institusi keagamaan, antara lain: Drs. Darwis Muhdina, M.Ag (FUF UIN 

Alauddin), Abbas Saleng (IMMIM), Dra. Hj. Syukriah Ahmad (Muslimat NU), 

dan Fatmawati Anwar (Aisyi’ah).16 

 Dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar sesuai 

PMB No. 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 9 ayat 2 dan pasal 19, FKUB Kota 

Makassar melaksanakan tugasnya dalam mendiseminasikan nilai-nilai 

moderasi beragama antara lain: Pertama, melakukan dialog dengan pemuka 

agama dan tokoh masyarakat. Kedua, menampung aspirasi ormas 

keagamaan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, menyalurkan aspirasi ormas 

keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan 

                                                             
 15 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Makassar, Forum Kerukunan Umat 

Beragama FKUB Kota Makassar, 2022, h. 84 
 16

 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Makassar, Forum Kerukunan Umat 

Beragama FKUB Kota Makassar, 2022, h. 85 
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kebijakan bupati/walikota. Keempat, melakukan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan 

dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dan 

kelima, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian 

rumah ibadah.17 

 Di antara peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama 

adalah dengan memperkuat peran tokoh agama dalam kegiatan sosial di 

samping kegiatan keagamaan. Di antara kegiatan sosial yang dimaksud 

adalah pertama, memberikan pemahaman yang baik kepada umatnya 

sehingga lebih mengedepankan rasa persaudaraan sejati dan saling 

menghormati antar pemeluk agama. Kedua, memberikan pemahaman yang 

baik dan benar tentang toleransi antar umat beragama. Ketiga, menjadi 

fasilitator dan mediator dalam memitigasi konflik terkait dengan 

pemeliharaan kerukunan umat beragama. Keempat, menciptakan kegiatan 

bersama yang melibatkan umat beragama dalam meningkatkan persatuan 

dan kesatuan di antara para pemeluk agama.18   

3) Ormas Keagamaan 

 Organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama punya peranan 

yang sangat penting dalam kesuksesan diseminasi ide atau gagasan 

moderasi beragama. Kendati bukan wadah resmi pemerintah tapi ormas 

keagamaan dapat menjadi mitra aktif bagi pemerintah dalam mewujudkan 

masyarakat yang moderat. 

 Ormas keagamaan menjadi salah satu referensi masyarakat dalam 

menjalankan kehidupan sehari-harinya. Termasuk dalam hal penyikapan 

terhadap keragaman beragama. Salah satu alasannya karena hampir boleh 

dikatakan ormas keagamaanlah yang selalu membersamai masyarakat 
                                                             
 17 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Makassar, Forum Kerukunan Umat 

Beragama FKUB Kota Makassar, 2022, h. 87 
 18 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Makassar, Forum Kerukunan Umat 

Beragama FKUB Kota Makassar, 2022, h. 89 
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dalam fungsi-fungsi pembinaan dan pemberdayaan umat di bidang 

keagamaan. 

 Di Kota Makassar ormas keagamaan menjadi salah satu mitra 

Kementerian Agama dalam mendiseminasikan nilai-nilai moderasi 

beragama yang dimaksud. Misalnya dalam penyuluhan-penyuluhan 

moderasi beragama, ormas keagamaan tidak pernah luput menjadi 

partisipan. Dan ini tidak hanya ormas keagamaan Islam. Ormas keagamaan 

agama lain juga. Bahkan ormas keagamaan ini sudah menjadi kanal sendiri 

dalam mendiseminasikan moderasi beragama. 

4) Kampus dan Akademisi 

 Konflik akibat ekses kerukunan umat beragama salah satunya 

bersumber dari pemikiran. Masyarakat akan mudah berbuat anarki 

manakala yang mereka anggap baik adalah keseragaman. Tapi hal tersebut 

tentu berbeda jika masyarakat berpandangan bahwa keindahan itu justru 

datang bersama dengan perbedaan yang harmoni. 

 Cara pandang, sikap dan tindakan seperti inilah yang disemai salah 

satunya di kampus oleh para akademisi. Maka dalam hal diseminasi 

moderasi beragama, akademisi punya peran yang sangat staregis. Kampus 

dan akademisinya punya peran dalam membentuk pemahaman yang 

inklusif (terbuka) dan tentunya menghargai perbedaan antar sesama umat 

beragama. 

 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berpemahaman moderat 

salah satunya dimulai dari lingkungan kampus yang inklusif dan dapat 

menghargai perbedaan. Akademisi dalam ini punya peran yang vital. Paling 

tidak akademisi ini punya dua fungsi dalam diseminasi moderasi beragama, 

pertama dalam menguatkan ide dan gagasan moderasi beragama yang 

sampai saat ini masih mengalami pro kontra di tengah-tengah masyarakat 

maupun akademisi itu sendiri. Kedua, akademisi punya peran pembinaan 
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kepada masyarakat kampus khusus mahasiswa yang menjadi lakon dalam 

masyarakat di masa-masa mendatang. 

 Kementerian Agama lewat Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Bimas Agama dan Layanan Masyarakatnya telah menyosialisasikan 

moderasi kepada 300 Akademisi di Makassar. Sosialisasi moderasi 

beragama kepada akademisi tersebut mendorong semangat inklusifitas dan 

kebersamaan. Peran sentral kampus dalam membentuk pemahaman yang 

inklusif dan menghargai perbedaan di lingkungan kampus dituntut. Hal ini 

dilakukan agar mahasiswa khususnya tidak hanya menjadi insan akademis 

yang cerdas secara akademis tetapi juga memiliki kedewasaan dalam 

memahami dan menghargai perbedaan. 

 Kementerian Agama juga telah bekerjasama dengan kampus Islam 

negeri dalam menyebarluaskan dan mengokohkan moderasi beragama di 

Kota Makassar. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar salah 

satu yang telah menjadi fasilitator dalam penguatan moderasi beragama ini. 

Fasilitator ini yang kemudian mengampuh berbagai kegiatan penguatan 

moderasi beragama di Kota Makassar secara umum dan dalam internal 

kampus UIN Alauddin Makassar secara khusus. 

 “Alhamdulillah saat ini telah ada 8 orang fasilitator yang telah 

berkiprah memberikan pelatihan penguatan moderasi beragama di 

berbagai tempat, dan mereka adalah produk TOT UIN Alauddin 

Makassar.”19 

 TOT Moderasi Beragama yang digelar UIN Alauddin Makassar adalah 

wujud nyata kolaborasi Kementerian Agama dengan mitra-mitranya 

termasuk dengan kampus dalam penguatan moderasi beragama. 

                                                             
 19

 Kamaluddin Abunawas, Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar dalam berita 

https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/wujudkan-pancacita-rektor-pukistek-uin-alauddin-gelar-

penguatan-moderasi-beragama-1023/14056, 2023. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).  

https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/wujudkan-pancacita-rektor-pukistek-uin-alauddin-gelar-penguatan-moderasi-beragama-1023/14056
https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/wujudkan-pancacita-rektor-pukistek-uin-alauddin-gelar-penguatan-moderasi-beragama-1023/14056
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 “Moderasi beragama bukan hanya wacana, melainkan suatu 

kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Moderasi beragama menjadi kunci untuk memandang 

perbedaan sebagai kekuatan untuk bersama-sama berkembang dalam 

konteks berbangsa dan bernegara. Dulu wacana moderasi beragama hanya 

sebatas pembicaraan, namun kini menjadi kebutuhan esensial mengingat 

Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Karena 

itu, saat ini sedang dilakukan upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pelatihan agar mencetak para trainer moderasi beragama 

yang berkualitas.”20 

5) Penyuluh Agama 

 Penyuluh agama merupakan salah satu jabatan fungsional di 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyuluh agama adalah ujung 

tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun 

pesan-pesan yang merupakan program pemerintah. 

 Peran penyuluh agama di masyarakat dalam mendiseminasi ide atau 

gagasan moderasi beragama sangat sentral karena sebagian masyarakat 

masih memandang pentingnya sosok ideal sebagi figur atau patron dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama punya potensi 

untuk didudukkan sebagai desiminator ide dan gagasan moderasi beragama 

di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. 

 Program-program yang dijalankan Kementerian Agama Kota 

Makassar dalam mendiseminasi ide dan gagasan moderasi beragama salah 

satunya dibawa oleh penyuluh agama yang sebagian besarnya mereka 

bekerja dengan basis wilayah yang lebih kecil. Program-progam nasional 

seperti kampung moderasi beragama yang digagas di setiap 

                                                             
 20

 Rosmini Amin, Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar dalam berita https://uin-

alauddin.ac.id/berita/detail/ketua-lp2m-uin-alauddin-moderasi-beragama-jaga-keharmonisan-

hidup-berbangsa-dan-bernegara-1123/14315, 2023. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).  

https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/ketua-lp2m-uin-alauddin-moderasi-beragama-jaga-keharmonisan-hidup-berbangsa-dan-bernegara-1123/14315
https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/ketua-lp2m-uin-alauddin-moderasi-beragama-jaga-keharmonisan-hidup-berbangsa-dan-bernegara-1123/14315
https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/ketua-lp2m-uin-alauddin-moderasi-beragama-jaga-keharmonisan-hidup-berbangsa-dan-bernegara-1123/14315
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kabupaten/kota Indonesia juga menitikberatkan kepada penyuluh agama 

setempat. 

 Program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Agama Kota Makassar sebagian besarnya dijalankan secara 

langsung oleh penyuluh agama. Program semisal kampung moderasi, lorong 

wisata moderasi, dan optimalisasi media digital dijalankan secara langsung 

oleh penyuluh agama Islam dan lainnya. Khususnya program yang secara 

implementasi bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kampung 

moderasi beragama yang memang mengharus desiminatornya membaur 

dengan masyarakat akar rumput. 

 Lewat penguatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga 

pemerintah dengan lembaga non pemerintah mempermudah tugas 

pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang multikultur 

yang salah satunya bercirikan moderat. Lewat strategi seperti ini juga tugas 

mendiseminasikan nilai-nilai moderasi beragama menjadi lebih ringan. 

b. Workshop atau Seminar Moderasi Beragama 

 Workshop, seminar, ataupun pelatihan moderasi beragama adalah di 

antara program Kementerian Agama Kota Makassar yang secara reguler 

dan berkala masif dilaksanakan. Salah satunya, Kementerian Agama Kota 

Makassar memasifkan sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama kepada 

seluruh pegawai Kemenag Kota Makassar, Ormas agama, Tokoh-tokoh 

masyarakat, Tokoh pemuda, termasuk akademisi, sehingga mereka dapat 

membantu pemerintah dalam menyebarkan ide dan gagasan yang 

terkandung dalam moderasi beragama agar masyarakat secara sadar dapat 

menjalankan aktivitas keagamaannya dengan lebih arif dan bijaksana atau 

secara moderat. 

 Kementerian Agama Kota Makassar dalam menyosialisasikan nilai-

nilai moderasi beragama juga aktif berkomunikasi dan bekerjasama dengan 
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lembaga mitra Kemenag seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas 

Keagamaan dan secara khusus dengan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) sebagai lembaga non pemerintah yang secara khusus fokus 

mengadvokasi isu-isu kerukunan umat beragama seperti moderasi 

beragama. Dengan semua mitra Kemenag tersebut dilakukan secara berkala 

workshop atau seminar moderasi beragama. Seminar atau workshop 

kepada mitra kerja Kemenag dimaksudkan agar instansi mitra tersebut ikut 

serta dalam menyosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama seluas-

luasnya kepada masyarakat. 

 “Kemenag sebagai penanggung jawab utama dalam menyebarkan 

nilai-nilai moderasi beragama ini aktif menjalin komunikasi dengan mitra-

mitra seperti MUI, Ormas Agama, dan terutama FKUB sebagai wadah mitra 

khusus yang dibentuk untuk menggawangi urusan moderasi beragama. Dan 

secara berkala kami melakukan sosialisasi moderasi bergama kepada mitra-

mitra ini.”21 

 Nilai moderasi beragama yang disosialisasikan paling tidak pada 4 

nilai yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI yaitu: komitmen kebangsaan, 

toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal atau 

setempat. 

 “Dalam sosialisasi berupa workshop atau seminar moderasi 

beragama Kemenag selalu penanggung jawab utama penyebaran ide 

moderasi beragama ini selalu menyampaikan pentingnya 4 hal dalam 

menjalankan aktivitas keagamaan yaitu penerimaan atau komitmen 

terhadap pancasila sebagai dasar negara, kemudian toleransi antar sesama 

agama (intra agama) maupun terhadap pemeluk agama yang berbeda 

(antar agama), juga tentang bahayanya cara-cara beragama yang 

menggunakan kekerasan dalam hal amar ma’ruf nahi mungkar, dan terakhir 

                                                             
 21 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
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kami selalu menyampaikan pentingnya menjaga kearifan lokal budaya 

setempat.”22 

1) Komitmen Kebangsaan 

 Nilai pertama yang terdapat dalam ide atau gagasan moderasi 

beragama adalah komitmen kebangsaan. Dimana semua warga negara 

dituntut punya semangat dan komitmen kepada seluruh asas-asas negara 

yang telah dirumuskan dan disepakati oleh pendiri bangsa.  

 Asas-asas negara yang dimaksud paling tidak empat hal: Pancasila 

sebagai dasar negara, Bhineka tunggal ika sebagai semboyan bernegara, 

NKRI sebagai bentuk dan kesatuan bangsa Indonesia, dan UUD sebagai 

acuan dalam bernegara. 4 hal ini dalam pandangan Kemenag sama sekali 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai asasi dalam agama manapun sehingga 

sudah seharusnya setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia secara 

khusus di Makassar tidak menolak nilai-nilai ini. 

 Komitmen kebangsaan ini dijadikan sebagai indikator moderasi 

beragama karena dalam perspektif moderasi beragama mengamalkan 

ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga 

negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah 

wujud pengamalan ajaran agama.23 

2) Toleransi 

 Toleransi baik intra agama maupun antar agama adalah salah satu 

nilai moderasi beragama yang utama. Dengan toleransi maka setiap 

masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaannya akan memberikan 

pemakluman bahkan saling mendukung sikap yang dipilih masing-masing. 

Yang kerap kali menjadi problem dalam masyarakat multikultur adalah 
                                                             
 22 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
 23 Kementerian Agama, Moderasi Beragama, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.43 
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ketika satu kelompok punya klaim kebenaran sendiri dan menafikan yang 

lain sehingga yang muncul adalah sikap diskriminasi kepada kelompok 

yang dianggap punya pendirian salah. Dan akan menjadi konflik di tengah-

tengah masyarakat mana kala kelompok yang merasa benar ini bersikap 

dengan tidak wajar dengan memperlakukan kelompok yang dianggap salah 

dengan tindakan kekerasan. 

 “Kita menginginkan setiap penganut agama itu punya sikap toleran 

dalam beragama baik intra agama atau dalam agama yang sama apalagi 

antar agama. Karena yang biasanya menjadikan masyarakat berkonflik 

adalah ketika satu sama lain menjadikan sikap atau tafsir keagamaannya 

adalah yang benar dan selainnya salah. Inilah yang kemudian menjadikan 

masyarakat terbelah bahkan mungkin boleh jadi konflik terbuka. Yang kita 

harapkan adalah masing-masing bisa berlapang dada dengan perbedaan 

sikap yang dipilih. Tentu ada namanya prinsip tapi jangan sampai prinsip 

yang kita punya itu menjadikan kita seolah mendapat legitimasi untuk 

berbuat deskriminasi bahkan kekerasan kepada mereka yang punya sikap 

dan pandangan berbeda dengan kita.”24 

 Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan 

oleh Puslitbang Bimas Islam dan Layanan Keagamaan pada tahun 2019, 

toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk 

menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan 

umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling 

menghargai, dan menghormati perbedaa agama dan kebebasan 

menjalankan ibadah masing-masing.25 

 Dalam konteks moderasi beragama, toleransi yang dimaksud adalah 

toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan 

                                                             
 24 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
 25 Kementerian Agama, Moderasi Beragama, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.80 
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toleransi sosial maupun politik. Melalui relasi antaragama kita dapat 

melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, 

pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk 

agama lain. Sedangkan toleransi inraagama dapat digunakan untuk 

menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus 

besar agama tersebut.26 

3) Anti Kekerasan atau radikalime 

 Dalam ide moderasi beragama, radikalisme dipahami sebagai suatu 

ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial 

dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama, 

baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme ini 

adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang 

menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang 

diinginkan. 

 Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok 

radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, 

termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun 

banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada 

dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu tetapi bisa 

melekat pada semua agama. 

 Ide lain tentang poin radikalisme dalam moderasi beragama adalah 

anggapan bahwa radikalisme bisa saja muncul karena persepsi 

ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok 

orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta 

merta melahirkan radikalisme. Ia lahir jika dikelola secara ideologis dengan 

memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai 

pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Dan 

                                                             
 26 Kementerian Agama, Moderasi Beragama, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.44 
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ketidakadilan yang dimaksud di sini punya makna yang luas, seperti 

ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan 

sebagainya.27 

4) Akomodatif terhadap budaya lokal 

 Praktik beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal digunakan 

untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah 

keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-

orang moderat cenderung lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan 

budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan 

dengan ajaran pokok agama. 

 Tradisi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal ditandai 

dengan menerima praktik beragama yang tidak semata-mata menekankan 

pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang 

didasarkan pada keutamaan. Namun praktik keberagamaan yang 

akomodatif terhadap budaya lokal tidak menjadi indikator penentu. Ini 

hanya dijadikan tolak ukur untuk melihat kecenderungan umum.28 

 Peneliti memandang diseminasi moderasi beragama dalam bentuk 

workshop atau seminar yang dilakukan oleh Kemenag Kota Makassar sudah 

baik. Teori hubungan yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis 

penelitian sejalan dengan program Kemenag dalam bentuk workshop atau 

seminar. Teori hubungan yang salah satunya bersifat dialektis yang 

dikembangkan oleh Leslie Baxter adalah teori yang mengemukakan dengan 

dialog dapat memberikan peluang untuk mencapai kesatuan dalam 

perbedaan. Melalui dialog kita dapat mengelola kekuatan sentrifugal dan 

sentripetal yang bersifat saling memengaruhi satu sama lain. Berbagai 

kekuatan yang berlawanan ini menurut Baxter, bersifat dialektis yang 
                                                             
 27 Kementerian Agama, Moderasi Beragama, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.45 
 28 Kementerian Agama, Moderasi Beragama, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.46 
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melibatkan ketegangan di antara dua atau lebih elemen yang saling 

bertentangan dalam suatu sistem, dan dalam hal ini hubungan menyediakan 

konteks yang kita gunakan untuk mengelola berbagai kontradiksi dan 

pertentangan. 

 Teori Leslie Baxter menyatakan bahwa hubungan terbentuk melalui 

dialog, dialog menentukan bagaimana masyarakat memberi makna atau 

mendefinisikan hubungan mereka dengan orang lain. Ide mengenai 

hubungan yang terjalin antara masyarakat dan masyarakat lainnya dibangun 

atau dikonstruksikan melalui pembicaraan. Dengan workshop atau seminar 

yang dilaksanakan oleh Kemenag kepada stakeholder yang telah disebutkan 

dalam waktu berkala akan dengan mudah dan efektif mendiseminasikan ide 

dan gagasan moderasi beragama. Sisa yang perlu dipikirkan kemudian 

adalah apakah ide dan gagasan moderasi beragama itu disebarluaskan 

kepada komunitas agama masing-masing ataukah hanya berhenti di ruang-

ruang seminar yang hanya dinikmati oleh stakeholder yang telah disebutkan 

tadi. 

c. Kampung Moderasi Beragama 

 Kampung moderasi beragama adalah program Kementerian Agama 

Republik Indonesia Pusat yang diturunkan ke wilayah dan kabupaten/ kota 

se Indonesia. Kampung moderasi beragama ini di setiap kabupaten/ kota 

dikoordinir oleh kelompok kerja (Pokja) yang kemudian melibatkan 

seluruh KUA di tingkat kecamatan. 

 Kampung moderasi beragama ini merupakan salah satu dari 7 

program prioritas Kemenag RI selain transformasi digital, tahun toleransi 

beragama, revitalisasi KUA, religiosity indeks, kemandirian pesantren dan 

cyber islamic university. Kampung moderasi sendiri dimaksudkan agar 

nilai-nilai utama dalam ide atau gagasan moderasi beragama dapat 
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dihidupkan langsung lewat pembauran antar pemeluk umat beragama yang 

berbeda. 

 “Masyarakat Kota Makassar ini hampir setiap kecamatannya dihuni 

lebih dari satu agama, artinya kita di Makassar ini multiagama. Kampung 

moderasi beragama ini sebenarnya adalah kampung model yang ingin 

diwujudkan sebagai percontohan. Kampung yang mengolaborasikan lintas 

agama dengan tujuan memperkuat kehidupan masyarakat dan mendorong 

terwujudnya harmoni dalam keberagaman. Harmoni menjadi unsur yang 

sangat penting yang harus dipelihara dalam perbedaan termasuk 

perbedaan agama. Dan menciptakan kerukunan ini adalah tugas kita 

bersama di Kota Makassar.”29 

 Kampung moderasi beragama di Kota Makassar sudah dilaunching di 

15 kecamatan. Kecamatan yang terpilih menjadi percontohan adalah 

Kecamatan Manggala. Hanya saja, kampung moderasi beragama ini masih 

sebatas dilaunching dan belum ada progres program yang dapat dijalankan. 

 “Kampung moderasi beragama ini sudah dilaunching di 15 

kecamatan se Kota Makassar. Di Kota Makassar di sini, Kecamatan Manggala 

dipilih menjadi kecamatan percontohan. Lokasinya di Kampung Bukit Batu, 

Kelurahan Antang sebagai kampung moderasi beragama kecamatan.”30 

 “Kampung moderasi beragama ini adalah program pemerintah yang 

bertujuan memperkuat program moderasi beragama dalam lingkup kecil 

yaitu kampung atau desa. Model pokjanya melibatkan semua stakeholder di 

tingkat kecamatan manggala ini. Mulai dari kepala camat hingga tokoh-

tokoh lintas agama.“31 

                                                             
 29 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
 30 Hammad, Anggota Pokja Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Manggala, 

Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 22 Mei 2024. 
 31 Hammad, Anggota Pokja Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Manggala, 

Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 22 Mei 2024. 
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 “Program kampung moderasi beragama ini sebenarnya di kami juga 

belum begitu jelas seperti apa bentuknya. Kita hanya diminta berkreasi di 

medan masing-masing untuk mewujudkan kehidupan keagamaan 

masyarakat yang moderat yaitu yang memahami semangat kebangsaan 

Indonesia, toleran terhadap keragaman, anti kekerasan dan mereka 

akomodatif terhadap budaya lokal yang kerap disalahpahami sebagian 

pihak. Nah, saat ini kami hanya jalan apa adanya karena memang 

anggarannya belum tersedia. Dulu pernah kami buat program bersama 

puskesmas.”32 

 “Gambaran-gambaran program kampung moderasi beragama ini 

sebenarnya tidak ada yang pakem. Artinya kembali kepada kreativitas 

masing-masing Pokja kecamatan di kampung moderasi yang telah dibentuk. 

Tapi bayangan-bayangan program itu misalnya kita buat program 

menanam pohon bersama. Artinya kita mau buat program-program yang 

semakin intens membaurkan anggota masyarakat yang berbeda agama dan 

suku. Karena kita berpikir semakin intens kita berkumpul dengan orang 

yang berbeda identitas seperti agama dan suku maka semakin besar 

pengenalan kita kepada mereka dan harapannya itu meningkatkan sikap 

toleran kita terhadap perbedaan yang ada di antara kita.”33 

 Dalam proses pengimplementasian moderasi beragama lewat 

kampung moderasi diharapkan seluruh penyuluh dari setiap agama aktif 

bersentuhan dengan umat masing-masing agar tercipta kehidupan 

masyarakat majemuk yang diharapkan sesuai dengan ide dan gagasan 

moderasi beragama. 

 Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki dalam sambutan 

Peluncuran 1000 Kampung Moderasi Beragama mengungkap bahwa 

                                                             
 32 Hammad, Anggota Pokja Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Manggala, 

Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 22 Mei 2024. 
 33 Hammad, Anggota Pokja Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Manggala, 

Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 22 Mei 2024. 
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Kemenag terus melakukan upaya dalam meningkatkan kerukunan sosial, 

partisipasi komunitas, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta peran 

aktif pemimpin lokal dan pemuka agama setempat. 

 “Kita harus tetap berkomitmen untuk mewujudkan pengembangan 

kampung moderasi beragama. Keberhasilannya harus diwujudkan 

bersama-sama.”34 

 Beberapa upaya yang dilakukan Kemenag dalam pengembangan 

kampung moderasi beragama ini antara lain: pengembangan infrastruktur, 

sikap yang ramah, peningkatan keterampilan dan kapasitas. “Perlu 

pengembangan program kemitraan, pembentukan pusat sumber daya yang 

menyediakan informasi dan bahan bacaan tentang moderasi beragama 

dengan melibatkan lebih banyak orang, serta program-program lain yang 

dapat memotivasi partisipasi yang lebih luas dan mendorong inspirasi 

positif di masyarakat.”35 

d. Kemah Moderasi Beragama 

 Kemah moderasi beragama adalah juga program Kemenag RI yang 

kemudian diturunkan secara serentak di wilayah dan kabupaten/ kota 

secara serentak. Kemah moderasi ini melibatkan seluruh penyuluh agama 

lintas agama yang ada di Indonesia secara umum dan Kota Makassar secara 

khusus. 

 Lewat kemah moderasi beragama, ide dan gagasan moderasi 

beragama tidak sekadar digaungkan tapi diaplikasikan langsung dalam 

kehidupan. Lewat model kemah hal tersebut dimulai. 

                                                             
 34

 Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Menteri Agama RI dalam berita 

https://www.nu.or.id/nasional/kuatkan-kerukunan-kemenag-luncurkan-1000-kampung-moderasi-

beragama-sy5Xy, 2023. (Diakses pada 27 Januari 2024) . 

 35
 Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Menteri Agama RI dalam berita 

https://www.nu.or.id/nasional/kuatkan-kerukunan-kemenag-luncurkan-1000-kampung-moderasi-

beragama-sy5Xy, 2023. (Diakses pada 27 Januari 2024) . 

https://www.nu.or.id/nasional/kuatkan-kerukunan-kemenag-luncurkan-1000-kampung-moderasi-beragama-sy5Xy
https://www.nu.or.id/nasional/kuatkan-kerukunan-kemenag-luncurkan-1000-kampung-moderasi-beragama-sy5Xy
https://www.nu.or.id/nasional/kuatkan-kerukunan-kemenag-luncurkan-1000-kampung-moderasi-beragama-sy5Xy
https://www.nu.or.id/nasional/kuatkan-kerukunan-kemenag-luncurkan-1000-kampung-moderasi-beragama-sy5Xy
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 Kemah moderasi beragama yang menghadirkan seluruh ASN 

Kemenag, penyuluh lintas agama, madrasah, ormas agama dan ormas 

kepemeduaan (berbasis agama) mempersembahkan khas masing-masing 

agama khususnya kekhasan budayanya. 

 “Moderasi beragama yang kita lakukan ini bukan semata seremonial 

simbolis tetapi secara fundamental betul-betul ditindaklanjuti dan 

dilaksanakan.”36 

 Diseminasi ide moderasi beragama dalam bentuk kemah adalah 

langkah nyata dalam mengampanyekan pentingnya menjaga keberagaman 

dan kerukunan antar umat beragama. Dengan model kemah maka satu 

sama lain pemeluk agama akan berbaur dengan pemeluk agama lainnya 

sehingga keharmonisan antar umat beragama dapat terjalin secara 

perlahan-lahan. 

 Aktivitas berkemah yang nuansanya fun diharapkan membawa 

peserta yang hadir juga merasakan perasaan senang. Di saat yang 

bersamaan peserta yang ditemani dalam aktivitas tersebut dapat 

tersambung secara emosional sehingga ketegangan-ketegangan yang terjadi 

atau kemungkinan terjadi karena rendahnya keakraban dapat diminimalisir 

dengan adanya hubungan emosional yang baik antar umat beragama. 

 Diharapkan dari acara seperti kemah moderasi beragama ini 

pemeluk agama khususnya anak muda dapat menjadi pioner dan garda 

terdepan merawat kerukunan sekaligus menjaga keamanan daerah masing-

masing. 

 Kemah moderasi beragama ini diisi dengan sejumlah kegiatan: 

bincang wicara, outbound bertajuk “harmony building”, pentas seni lintas 

agama, api unggun malam kerukunan, doa bersama, serta bakti sosial. 

                                                             
 36

 Kamaruddin Amin dalam berita 

https://khazanah.republika.co.id/berita/rhdk4x459/gelar-kemah-moderasi-beragama-kemenag-

upaya-jaga-dan-rawat-indonesia, 2022. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).  

https://khazanah.republika.co.id/berita/rhdk4x459/gelar-kemah-moderasi-beragama-kemenag-upaya-jaga-dan-rawat-indonesia
https://khazanah.republika.co.id/berita/rhdk4x459/gelar-kemah-moderasi-beragama-kemenag-upaya-jaga-dan-rawat-indonesia
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e. Lorong Wisata Moderasi Beragama 

 Kota Makassar salah satunya dikenal dengan lorong-lorongnya. 

Bahkan lorong Kota Makassar sudah menjadi brand tersendiri di mata 

masyarakat Kota Makassar. Lorong Kota Makassar ketika disebutkan juga 

memiliki image khusus di telinga orang-orang yang mendengarnya. Dalam 

sudut pandang moderasi beragama, lorong Kota Makassar dapat menjadi 

sarana penyampaian nilai-nilai moderasi beragama. 

 Lorong wisata yang kemudian menjadi salah satu media diseminasi 

nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat khusus di daerah-daerah yang 

masih rawan terjadi aksi-aksi radikal. Lewat lorong wisata itu, Pemerintah 

Kota Makassar yang secara aktif bekerjasama dengan FKUB Kota Makassar 

menjadikan lorong wisata sebagai media meyosialisasikan moderasi 

beragama. 

 Ketua FKUB Kota Makassar menyebutkan bahwa sosialisasi 

moderasi beragama lewat lorong wisata ini mengintegrasikan muatan 

moderasi beragama dengan program Pemerintah Kota Makassar lainnya 

yang berbasis lorong wisata sehingga semakin mengeratkan hubungan dan 

pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Makassar. 

 “FKUB sebenarnya berinisiatif membantu Pemerintah Kota Makassar 

dalam program strategis Pemkot yaitu peningkatan keimanan warga Kota 

Makassar. FKUB berinisiatif mengemas ini dalam bentuk gerakan moderasi 

beragama berbasis lorong-lorong di Kota Makassar.”37 

                                                             
 37 Arifuddin Ahmad, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, 

Wawancara, di Sekretariat FKUB Kota Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024. 
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 “Saya sudah rasakan hubungan umat beragama yang begitu mesra 

karena yang penting itu kasih sayang. Artinya cara pandang dalam 

beragama, keteladanan, anak-anak dijaga, orang tua juga begitu.”38 

 Diseminasi gagasan moderasi beragama ini (berbasis lorong wisata) 

dilakukan lewat ‘agen perubahan’ yang ada di lorong wisata, 15 kecamatan 

di Kota Makassar. Jadi, lewat agen-agen perubahan itulah diseminasi 

gagasan moderasi beragama dilakukan. Pada tahun 2022 tercatat sekitar 

570 orang yang telah dibentuk sebagai agen moderasi beragama. Agen-agen 

inilah yang bertugas menyampaikan pesan-pesan pemerintah khususnya 

yang menyangkut tentang penanaman nilai-nilai ajaran agama yang 

mengedepankan sikap saling toleransi antar sesama dan antar umat 

beragama.  

 “FKUB dalam menyosialisasikan moderasi beragama ini melalui 

pendekatan kearifan lokal yaitu salah satunya lewat lorong-lorong wisata 

itu. Dan dalam kurun waktu 2022-2023 tidak kurang dari 1.500 orang telah 

mengikuti program sosialisasi dari FKUB mengenai moderasi beragama 

ini.”39 

 “Program ini adalah bentuk dukungan FKUB Kota Makassar dalam 

mendorong lahirnya agen-agen perubahan dan penanaman nilai-nilai 

kehidupan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Khususnya antar dan 

inter umat beragama, dan itu dimulai dari kehidupan masyarakat di lorong 

wisata.”40 

                                                             
 38

 Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB Kota Makassar dalam berita 

https://makassar.antaranews.com/berita/427549/pemkot-makassar-dan-fkub-sinergi-perkuat-

keimanan-umat-di-lorong-wisata, 2022. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024). 

 39 Arifuddin Ahmad, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, 

Wawancara, di Sekretariat FKUB Kota Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024. 
 

40
 Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB Kota Makassar dalam berita https://legion-

news.com/fkub-gelar-penyuluhan-moderasi-beragama-berbasis-lorong-wisata-made-berlangsung-

di-15-kecamatan/, 2022. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).  

https://makassar.antaranews.com/berita/427549/pemkot-makassar-dan-fkub-sinergi-perkuat-keimanan-umat-di-lorong-wisata
https://makassar.antaranews.com/berita/427549/pemkot-makassar-dan-fkub-sinergi-perkuat-keimanan-umat-di-lorong-wisata
https://legion-news.com/fkub-gelar-penyuluhan-moderasi-beragama-berbasis-lorong-wisata-made-berlangsung-di-15-kecamatan/
https://legion-news.com/fkub-gelar-penyuluhan-moderasi-beragama-berbasis-lorong-wisata-made-berlangsung-di-15-kecamatan/
https://legion-news.com/fkub-gelar-penyuluhan-moderasi-beragama-berbasis-lorong-wisata-made-berlangsung-di-15-kecamatan/
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 Tiga strategi diseminasi moderasi beragama ini yakni kampung 

moderasi, kemah moderasi dan lorong wisata moderasi, semuanya merujuk 

kepada teori yang telah dikemukakan oleh Leslie Baxter bahwa hubungan 

itu salah satunya terbentuk lewat dialog. Dengan diadakannya tiga strategi 

di atas maka tentu dialog atau proses memahami satu sama lain terjalin 

antar sesama umat beragama. Hubungan inilah yang secara langsung dapat 

membangun hubungan baru antar umat beragama dengan lebih harmonis. 

Yang paling efektif tentu jika program ini hidup di tengah-tengah 

masyarakat. Dan itu sudah dilakukan dengan dibuatnya program kampung 

moderasi dan lorong wisata moderasi. Dengan dua program ini paling tidak 

nilai-nilai moderasi beragama dapat disosialisasikan dengan mudah dan 

lebih cepat serta tepat sasaran. 

 Teori hubungan lainnya dari Leslie Baxter menyatakan bahwa 

interaksi itu bersifat simbolik. Artinya jika kita menginginkan seseorang 

dalam berperilaku dan menentuka keputusan diri dalam ruang lingkup 

sosial yang dilakukan secara sadar. Sehingga jika kita menginginkan adanya 

makna baru dalam cara manusia berinteraksi maka, perlu diciptakan lewat 

interaksi baru pula. Kemah moderasi, terlebih kampung moderasi dan 

lorong wisata dalam pandangan peneliti adanya upaya atau cara baru 

membangun interaksi antar umat beragama di Kota Makassar. 

f. Lomba Musik Moderasi Beragama 

 Diseminasi moderasi beragama sudah seharusnya dilakukan dalam 

banyak pendekatan. Tidak menoton hanya menggunakan instrumen 

pelatihan atau workshop sebagaimana jamak ditemui. Terlebih khusus 

ketika membicarakan diseminasi gagasan moderasi beragama yang 

menyasar anak muda yang akan menjadi pelanjut kepemimpinan maka 

harus menggunakan instrumen yang tepat. Musik sebagai salah satu 

instrumen dirasa dekat dengan anak muda sehingga mudah terima. 
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 “Moderasi beragama harus dikemas dengan berbagai instrumen. 

Selama ini penguatan moderasi beragama berbasis pelatihan tentu belum 

sepenuhnya menyentuh kebatinan milenial apalagi gen z. Melalui musik ini 

akan semakin memberikan peneguhan mereka generasi milenial dan gen z 

akan semakin tersentuh.”41 

 Selama ini sosialisasi ide gagasan moderasi beragama dilakukan 

dengan medium yang monoton yaitu Workshop, Pelatihan dan FGD. Dengan 

hadirnya lomba musik moderasi beragama ini maka ada nuansa baru dalam 

proses diseminasi ide gagasan moderasi beragama dan tentu akan lebih 

ditangkap oleh generasi muda yang hampir mendominasi populasi 

Indonesia saat ini. Ini juga sama dengan program film yang telah 

diluncurkan beberapa waktu tentang moderasi beragama. Film ataupun 

musik adalah dua instrumen yang dapat dinikmati dengan asyik oleh 

generasi muda. Kendati demikian pesan akan penting mengamini gagasan 

moderasi beragama tetap dapat diterima oleh generasi muda. 

g. Optimalisasi Media Digital 

 Kementerian Agama Kota Makassar dalam mendiseminasi gagasan 

moderasi beragama tidak hanya lewat program kerja sebagaimana yang 

telah disebutkan sebelumnya. Kemenag Kota Makassar juga berkomitmen 

meluaskan jangkauannya hingga ke media digital. Kemampuan dan 

wawasan soal teknologi media digital menjadi kualifikasi dasar yang harus 

dimiliki oleh segenap penyuluh agama dan seluruh elemen Kemenag Kota 

Makassar beserta mitra-mitranya, FKUB, MUI, Ormas Keagamaan, Majelis 

Taklim, Dai, dan Penyuluh. 

 Kementerian Agama mengoptimalkan media digital khususnya 

media sosial dalam menyebarkan ide dan gagasan moderasi beragama 

                                                             
 41

 H. Suyitno, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dalam berita 

https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/10/18/badan-litbang-kemenag-makassar-sukses-gelar-lomba-

musik-moderasi-beragama/, 2023. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024). 

https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/10/18/badan-litbang-kemenag-makassar-sukses-gelar-lomba-musik-moderasi-beragama/
https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/10/18/badan-litbang-kemenag-makassar-sukses-gelar-lomba-musik-moderasi-beragama/
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kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda yang populasi 

mendominasi dari total jumlah penduduk Indonesia.  

 “Hampir seluruh generasi muda kita menggunakan media digital 

sebagai instrumen komunikasi. Ketika kita ingin menyapa, memasuki, dan 

menyentuh mereka dengan keagamaan dan kebangsaan maka kita harus 

menggunakan instrumen digital. Maka, di era serba digital ini seluruh pihak 

harus terus bersinergi. Terbukanya ruang informasi membuat semua orang 

bisa menyampaikan gagasan kebangsaan dan keagamaan di ruang digital. 

Tantangan kita semakin berat karena setiap orang bisa berceramah dan 

menyampaikan pesan keagamaan. Kita hadir seintensif mungkin dalam 

menyampaikan pesan keagamaan yang moderat melalui media digital.”42 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini 

telah mewariskan disrupsi informasi karena dunia digital menyajikan 

narasi keagamaan yang bebas akses dan kerapkali dimanfaatkan kelompok 

tertentu untuk menyuburkan konflik, serta menghidupkan politik identitas. 

Era digital juga membawa dampak pada pudarnya afiliasi seseorang 

terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, 

menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi 

tribalisme. Oleh karena itu, penyuluh agama dan seluruh mitra kerja 

Kemenag sudah seyogianya melek dengan perkembangan teknologi.  

 “Sekarang zaman teknologi informasi dan setiap penyuluh agama 

harus bisa meningkatkan wawasannya dan tentunya harus melek teknologi 

karena memang saat ini masanya. Penyuluh agama adalah guru masyarakat, 

di mana penyuluh harus memahami dan berupaya mengedukasi serta 

memberi pencerahan persoalan-persoalan yang menjadi keluhan 

masyarakat sesuai dengan konteks agama yang berkaitan. Oleh karena itu, 

                                                             
 42

 Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI dalam 

berita https://www.antaranews.com/berita/3277801/kemenag-optimalkan-media-sosial-gaungkan-

moderasi-beragama, 2022. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).  

https://www.antaranews.com/berita/3277801/kemenag-optimalkan-media-sosial-gaungkan-moderasi-beragama
https://www.antaranews.com/berita/3277801/kemenag-optimalkan-media-sosial-gaungkan-moderasi-beragama
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penyuluh agama didorong agar memiliki wawasan yang luas serta 

merupakan pribadi yang baik.”43 

 Penyuluh agama dan seluruh elemen Kemenag harus mampu 

mengisi ruang digital dengan konten-konten moderasi beragama sebagai 

penyeimbang sekaligus pengarusutamaan informasi di ruang media sosial, 

baik YouTube, Fanspage, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Dengan 

memanfaatkan ruang digital teknologi informasi, maka penyebarluasan 

moderasi beragama dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih 

khusus pada generasi milenial. Perebutan ruang digital menjadi kunci untuk 

mendominasi narasi-narasi keagamaan dalam ruang media sosial. 

3. Tantangan Diseminasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat 

Multikultural di Kota Makassar 

 Penerapan moderasi beragama di Kota Makassar sebagaimana 

peneliti paparkan di atas boleh dikatakan sudah lebih dari cukup. Indikator 

tersebarnya gagasan moderasi beragama misalnya: komitmen kebangsaan, 

toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal sudah 

relatif diterima dengan baik oleh masyarakat. Gerakan menentang negara, 

aksi intoleransi, aksi kekerasan dan penerimaan kepada budaya lokal tidak 

menunjukkan kondisi yang darurat. Akan tetapi, kendati demikian 

diseminasi moderasi beragama ini bukan berarti tidak memiliki tantangan 

dalam proses penyebarluasannya. 

a. Pro kontra Konsepsi Moderasi Beragama 

 Tantangan diseminasi saat ini dan kedepan adalah menjaga narasi 

keagamaan dan kebangsaan kita agar tidak terjadi pengutuban secara 

ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ekstrim yang dimaksud 

adalah adanya pemahaman bahwa agama tidak dibutuhkan dalam 

                                                             
 43

 Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI dalam 

berita https://www.antaranews.com/berita/3821670/dirjen-bimas-islam-kemenag-minta-penyuluh-

agam-melek-teknologi, 2023. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).  

https://www.antaranews.com/berita/3821670/dirjen-bimas-islam-kemenag-minta-penyuluh-agam-melek-teknologi
https://www.antaranews.com/berita/3821670/dirjen-bimas-islam-kemenag-minta-penyuluh-agam-melek-teknologi
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kehidupan dan justru mengambil kebebasan sebagai mazhab bernegara. 

Pun sebaliknya ekstrim kanan, menjadikan agama sebagai satu-satunya 

landasan dalam bernegara tanpa mempertimbangkan ide-ide lainnya yang 

tengah berkembang dalam masyarakat.  

 Namun hal ini masih mendapat tantangan dari kalangan pemikir 

keagamaan sendiri. Terjadinya pro kontra di kalangan tokoh pemikir 

keagamaan. Ada yang berpandangan bahwa ide moderasi beragama ini 

adalah upaya pelemahan aqidah umat dengan dalih berbungkus toleransi. 

Sebagian yang lain berpendapat bahwa agama khususnya Islam tidak perlu 

lagi dimoderasi karena pada hakikatnya Islam adalah agama yang moderat. 

Sehingga jika ada pihak yang mencoba memoderasi agama apalagi Islam 

maka itu dianggap merendahkan bahkan sampai pada melecehkan ajaran 

agama itu sendiri. 

 “Sejauh ini tidak ada tantangan yang betul-betul menghambat 

apalagi menghalangi tersosialisasikannya ide-ide moderasi beragama yang 

tengah kita kembangkan. Hanya saja memang harus diakui bahwa masih 

terjadi perbedaan pandangan dari beberapa tokoh atau pemikir keagamaan. 

Ada yang beranggapan bahwa ide moderasi beragama ini tidak sesuai 

dengan ajaran Islam misalnya karena Islam sendiri adalah agama yang 

moderat. Ada juga yang berpandangan bahwa ini upaya pelemahan aqidah 

dari musuh-musuh Islam lewat pintu toleransi.”44 

 Hal ini tidak saja terjadi dalam tokoh agama penganut agama Islam. 

Tokoh agama penganut agama Kristen pun demikian. Mereka beranggapan 

bahwa dengan adanya upaya memoderasi agama Kristen berarti mereka 

menolerir apa yang mereka anggap keliru dari penganut agama selain 

Kristen. 

                                                             
 44 H. Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, Wawancara, di Kantor 

Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 11 Januari 2024. 
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 “Islam dan Kristen ini kan yang paling dekat kalau kita mau lihat 

sejarahnya. Dan juga kedua agama ini punya kesamaan yaitu kedua agama 

ini sama-sama agama misi. Di Kristen disebutnya misi, kalau di Islamnya 

disebutnya dakwah. Itu sama substansinya yaitu mengajak orang di luar 

agama Islam dan Kristen untuk mengimani Islam dan Kristen. Nah, ini yang 

ditangkap oleh sebagian tokoh agama di Kristen bahwa moderasi beragama 

ini upaya mendegradasi agama Kristen sebagai agama misi. Jadi saya 

katakan dalam seminar-seminar moderasi beragama bahwa Kristen sebagai 

agama misi tidak berubah. Kita tentu akan terus menyebarkan ajaran-

ajaran Kristen. Namun, dengan adanya ide dan gagasan moderasi beragama 

ini kita diminta untuk menyebarkan ajaran Kristen dengan tanpa paksaan, 

tipu daya, atau cara-cara yang tidak dibenarkan. Kita cukup kenalkan atau 

sampaikan kepada umat lain bagaimana iman Kristen misalnya memandang 

hal tertentu dalam kehidupan ini. Jika mereka menerima ya silahkan jika 

tidak menerima kita juga berlapang dada dan itulah toleransi yang 

diinginkan dengan adanya gagasan moderasi beragama ini.”45  

 Tapi menurut Ketua FKUB Kota Makassar ada hal lain selain pro dan 

kontranya konsepsi moderasi beragama yaitu nilai-nilai moderasi 

beragama ini masih terbatas lingkupnya. Menurutnya, Kementerian Agama 

perlu mempertegas wilayah-wilayah internal dan eksternal setiap agama. 

Mana wilayah hanya boleh dicampuri oleh penganut agama terkait 

(internal) dan mana wilayah yang boleh ditoleransikan dalam wilayah 

interaksi sosial atau muamalah (eksternal). 

b. Kompleksitas Kota Makassar 

 Kota Makassar terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. 

Kemajemukan dan keragaman di Kota Makassar memiliki tingkat pluralitas 

yang tinggi dengan adanya agama, kepercayaan, aliran, dan suku budaya 

                                                             
 45 Merpati Sampe Lilin, Kepala Seksi Bimas Kristen Kemenag Kota Makassar, 

Wawancara, di Kantor Kemenag Kota Makassar, pada tanggal 21 Februari 2024. 
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yang berbeda. Dengan tingginya pluralitas di Kota Makassar menjadi 

tantangan tersendiri khususnya untuk umat beragama baik inter maupun 

antar agama. Walaupun sejauh ini pengamatan peneliti berdasarkan 

observasi dan wawancara dengan Kementerian Agama Kota Makassar, 

kondisi kerukunan umat beragama masih dalam kondisi yang baik. 

 Kondisi kerukanan umat beragama yang baik ini tidak menjadi 

pembenaran bahwa penyebaran ide dan gagasan moderasi beragama tidak 

memiliki hambatan atau minimalnya tantangan. Justru kondisi yang aman 

dan damai seperti ini harus jauh lebih diantisipasi daripada kondisi yang 

kacau karena boleh jadi sumber konflik sedang berjalan di bawah dan bisa 

jadi menjadi semacam bom waktu yang kapan saja bisa memberikan 

dampak yang jauh lebih buruk yang dibayangkan. Hal-hal kecil yang terjadi 

antar umat beragama perlu diperhatikan dengan serius. Jangan sampai hal 

tersebut yang justru menyerat masing-masing agama kepada konflik yang 

besar. 

 Selain kemajemukan masyarakat Kota Makassar yang perlu 

diantisipasi, hal lain yang patut jadi perhatian adalah soal pengangguran 

dan angka putus sekolah atau rendahnya pendidikan sebagian masyarakat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar 2023, 

penduduk Kota Makassar dari total 541.137 orang yang menamatkan 

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah hanya 466.714 orang 

yang terserap dalam dunia kerja. Itu artinya ada 74.423 orang yang tidak 

bekerja alias pengangguran. Ini jika divisualkan artinya ada (minimal) 1 

kecamatan di Kota Makassar yang semua penduduknya menganggur. 

Bahkan bisa lebih. 

 Angka pengangguran yang tidak kecil ini tidak bisa dilihat dengan 

sebelah mata. Pasalnya, aksi-aksi kekerasan yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh pemahaman keagamaan tertentu tapi boleh jadi karena 

ketidakberuntungan secara sosial ekonomi yang jadi pemicunya. Hal ini 
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tentu semakin bertambah parah jika jumlah yang tidak kecil itu digunakan 

oleh kelompok kepentingan tertentu atau kelompok asing yang memang 

ingin menghancurkan Kota Makassar. Provokasi pemberontakan salah 

satunya dapat terjadi jika kelompok termarginalkan seperti ini tidak diatasi 

dengan langkah-langkah yang tepat.  

 Kota Makassar sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia 

tentu menggambarkan potret yang lain juga. Kota Makassar tidak saja 

menjadi salah satu kota tujuan wisata atau berkunjung tamu-tamu 

mancanegara atau dari luar daerah lainnya. Kota Makassar bahkan menjadi 

gerbang Indonesia wilayah timur. Dan itu berarti bahwa segala sesuatunya 

dapat ditransaksikan di kota ini. Termasuk agenda-agenda yang dapat 

membahayakan keamanan dan kerukunan umat beragama di Kota 

Makassar. 

 Kekhawatiran bertambah dengan adanya trend media digital yang 

sudah tidak dapat dibendung sama sekali efeknya. Pertukaran informasi 

sudah dapat terjadi dengan begitu cepat. Penyebaran paham-paham yang 

juga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara setiap 

saat dapat dikonsumsi masyarakat luas yang hampir semuanya telah 

mengakses media informasi secara langsung. Generasi muda sebagai 

generasi yang tumbuh bersahabat dengan media digital adalah sasaran 

empuk bagi penyebaran paham-paham radikal. 

c. Anggaran Belanja yang Terbatas 

 Dari program-program yang telah dijalankan Kementerian Agama 

Kota Makassar relatif masih formalistik. Sebagian besar program kerja yang 

dijalankan dalam rangka mendiseminasikan narasi atau ide moderasi 

beragama ini sifatnya turunan dari Kementerian Agama RI pusat. Hampir 

boleh dikatakan belum ada program kerja yang dibuat khusus untuk 

mendiseminasikan ide moderasi beragama di Kota Makassar sesuai konteks 



107 

 

 
 

Kota Makassar sendiri. Sehingga sebagian besar program kerja diseminasi 

ide moderasi beragama hanya terkesan dijalankan apa adanya. Ini juga 

dibuktikan dengan kebijakan penganggaran di bidang pengembangan 

sumber daya manusia dalam hal ini adalah mewujudkan sumber daya 

manusia yang moderat. 

 Program-program kerja yang dijalankan hampir tidak difollow-up 

dengan baik karena memang secara anggaran tidak terakomodir sehingga 

pihak Kementerian Agama Kota Makassar juga terkandala dalam 

pelaksanaannya. 

 Namun, tantangan terbesar diseminasi moderasi beragama ini di 

Kota Makassar dalam hemat peneliti adalah rencana jangka panjangnya. 

Maksudnya begini, perlu ada gambar besar yang memetakan penyebaran 

ide moderasi beragama ini di masyarakat termasuk memetakan lokasi yang 

masih berpotensi terjadinya aksi-aksi intoleransi bahkan terorisme. Dengan 

adanya pemetaan seperti ini maka langkah antisipasi pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Agama Kota Makassar dapat mendiseminasikan ide 

moderasi beragama ini dengan tepat sasaran dan menggunakan media dan 

pendekatan yang juga tepat. Sehingga tidak perlu lagi terjadi semacam 

program yang sifatnya hanya rutinan dan seremonial tapi tidak menjangkau 

sasaran moderasi beragama itu sendiri.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Urgensi diseminasi moderasi beragama di Kota Makassar dapat dilihat 

dalam beberapa sudut pandang. Pertama, untuk menangkal gerakan 

radikal dan kekerasan. Kedua, untuk merawat kerukunan antarumat 

beragama. Ketiga, untuk menumbuhkan komitmen kebangsaan. 

Walaupun Kota Makassar sejauh ini masih dalam takaran yang masih 

sehat tapi dalam jangka panjang gagasan moderasi beragama ini 

dibutuhkan untuk menjaga kehidupan majemuk Kota Makassar. 

Secara normatif gagasan moderasi beragama diperlukan untuk 

membangun kesadaran bersama atas pentingnya memiliki cara 

pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengambil jalan tengah 

dalam lingkup pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Walaupun hingga saat ini potret kehidupan beragamanya masih dalam 

takaran yang sehat tapi dalam waktu yang panjang kedepan gagasan 

moderasi beragama ini perlu senantiasa disosialisasikan kepada 

khalayak luas karena tantangannya pun setiap saat datang silih 

berganti. 

2. Strategi diseminasi moderasi beragama di Kota Makassar yang 

dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Makassar sebagai 

penanggung jawab terlaksananya pengamalan agama adalah: Pertama, 

penguatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga, di antara dengan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, FKUB Kota Makassar, 

Ormas keagamaan, Kampus dan Akademisi, dan Penyuluh agama. 

Kedua, memasifkan sosialisasi ide gagasan moderasi beragama lewat 

seminar atau workshop secara berkala kepada pegawai Kemenag Kota 

Makassar dan mitra-mitranya. Ketiga, menciptakan suasana yang lebih 

dekat kepada masyarakat maupun antar umat beragama. Strategi ini 

dilakukan salah satunya lewat program yang diberi nama Lorong 
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Wisata moderasi beragama, kampung moderasi beragama dan kemah 

moderasi beragama. Keempat, sosialisasi moderasi beragama yang 

lebih dekat kepada anak muda. Strategi ini dijalankan dalam program 

lomba musik. Juga dengan mengoptimalkan pemanfaatan media 

digital. Strategi ini dipilih sebagai media penyampai pesan moderasi 

beragama mengingat musik dan media digital adalah hal yang 

digandrungi oleh generasi muda. 

3. Faktor yang menjadi tantangan diseminasi moderasi beragama di Kota 

Makassar secara umum tidak ada yang begitu serius karena pada 

realitanya kondisi Kota Makassar saat ini sebagaimana peneliti 

paparkan di atas masih dalam takaran sehat. Tantangan diseminasi 

moderasi beragama kedepan adalah: pertama, secara normatif 

gagasan moderasi beragama ini masih diperdebatkan di kalangan para 

akademisi sehingga di masyarakat pun demikian. Kedua, sebagian 

masyarakat Kota Makassar masih berpendidikan rendah dan tingkat 

kesejahteraannya juga relatif masih rendah. Ketiga, kebijakan 

anggaran untuk menjalankan program diseminasi moderasi beragama 

masih terbatas. 
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B. Implikasi Penelitian 

 Diseminasi moderasi beragama di Kota Makassar sangat diharapkan 

tetap dijalankan dan disosialisasikan kepada khalayak luas agar kehidupan 

majemuk di Kota Makassar dapat dijalankan dengan lebih damai dan 

harmonis. Implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepada stakeholder Kota Makassar khususnya Kementerian Agama 

Kota Makassar sebagai penanggung jawab terlaksananya kehidupan 

beragama yang harmonis, menjadi suatu keharusan untuk terus 

mendiseminasikan atau menyosialisasikan gagasan moderasi 

beragama kepada seluas-luasnya masyarakat. Komunikasi dan 

koordinasi antar lembaga mitra pemerintah perlu terus ditingkatkan 

khususnya dengan badan-badan pemerintah yang bekerja secara 

rahasia agar dapat dilakukan langkah pencegahan sejak awal sehingga 

tidak perlu menunggu adanya insiden. Begitu juga program yang 

dihadirkan perlu diperhatikan faktor efektivitasnya. 

2. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan riset tentang 

moderasi beragama secara umum dan diseminasinya secara khusus, 

harus lebih tajam dalam menganalisa sebab-sebab terjadinya aksi-aksi 

yang mencerminkan potret kehidupan beragama yang intoleran, 

keras, anti negara dan budaya lokal  sehingga penelitian tentang 

moderasi beragama kedepan lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya 

antisipasi karena yang dibutuhkan Kota Makassar adalah planning 

jangka panjang pembentukan Sumber Daya Manusia yang tidak saja 

moderat dalam beragama tetapi juga unggul dalam memberikan 

kontribusi kepada dunia. 
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