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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, 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 
 س 

 
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 
 م 

 
mim 

 
m 
 

em 
 ن 

 
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 apostrof (’). 
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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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ْ
َ
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اّْ

ْ
ُ
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىْْ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

وْْ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

يْفَْ 
َ
 kaifa : ك

وْلَْ 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

ْ| ...َْْاْ

 ...َْْى
fatḥahْdan alif atau yā’ ā 

a dan garis di 
atas 

ـى ّـ  kasrah dan yā’ ī ــــ
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

ْ
َ
 ma ta : مَات

  rama : رَمَْ

 qī la : قّيْلَْ 

ْ
ُ
 yamu tu : يَمُوْت
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4. Ta ’ marbu t ah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

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

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

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

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ْ
ُ
ة
َ
الّْْرَوْض

َ
ف
ْ
ط
َ
الأ
ُ
ُ  : raud ah al-at fa l 

ْ
ُ
ة
َ
مَدّيْن

 
ل
َ
ْْا

ُ
ة
َ
اضّل

َ
ف
 
ل
َ
ا
ُ
ُ  : al-madī nah al-fa d ilah 

ْ
ُ
مَة
 
حّك

 
ل
َ
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( ـْ ّْـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

ْ
َ
نا   rabbana : رَبَّ

ْ
َ
يْنا جَّ

َ
  najjaina : ن

ْ
 
حَق

 
ل
َ
 al-h aqq : ا

مَْ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

وْ 
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (ّْـى ّـ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 
 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلّْ 
 ْ
 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ْال

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

terasi 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 (-). 
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Contoh: 

ْ
َّ
لش
َ
مْسُْا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ْ
ُ
ة
َ
زَل
 
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

ْ
ُ
ة
َ
سَف

 
ل
َ
ف
 
ل
َ
 al-falsafah : ا

ْ
ُ
د
َ
بّلا
 
ل
َ
 al-bila du : ا

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: 

ْ
َ
مُرُوْن

 
أ
َ
 ta’muru na : ت

ْ
ُ
وْع
َّ
لن
َ
 al-naw‘u : ا

ءْ  ْ ي
َ  syai’un : ش 

ْ
ُ
مّرْت

ُ
 umirtu : أ

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 tersebut 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: 

Fī  Z ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz  al-Jala lah (ُْالل) 

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

nya atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

اللّْْدّيْنُْ  dī nulla h  ّْبّالل billa h   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-

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

مْْ
ُ
ْْْه ي ّ

 
اللّْْرَحْمَةّْْف   = hum fī  rah matilla h 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

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: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid 

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 
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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 : MUH. REZKY 

NIM : 50400120056 

Judul : STRATEGI DAKWAH STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA DALAM 

MENGIMPLEMENTASIKAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA 

MAKASSAR (Studi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat) 

 
Pokok masalah ini menghadirkan dua item rumusan masalah yaitu: 

(1), Bagaimana implemetasi program moderasi beragama Pemerintah Kota 

Makassar ? (2), Bagaimana dakwah struktural pemerintah Kota dalam 

merealisasikan program moderasi beragama di Kota Makassar ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu 

memberikan gambaran sekaligus berusaha menuturkan pemecahan masalah 

yang ada berdasarkan hasil pengamatan peneliti. Data yang diperoleh secara 

langsung (Field Research) melalui pengamatan dan wawancara dengan 

informan, dalam hal ini Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat dan Ketua FKUB 

Makassar serta beberapa anggota yang bertugas di lapangan. 

Hasil penelitian ini menyatakan, Dalam mengimplementasikan 

moderasi beragama, maka pemerintah kota Makassar mengusung program 

yang bertujuan menjaga kerukunan umat beragama di Kota Makassar, yaitu 

Penguatan Keimanan Umat Untuk Semua dan Berkolaborasi dengan lembaga 

yang bergerak untuk menjaga kerukunan umat beragama dalam hal ini FKUB 

Makassar (Forum Kerukunan Umat Beragama). Dalam upaya merealisasikan 

Moderasi beragama maka perlu memperhatikan situasi dan kondisi sekitar 

atau disebut dengan metode dakwah Al-Hikmah yaitu kemajemukan yang ada 

di Makassar menimbulkan beberapa perbedaan terhadap cara pandang 

dalam beragama, dan memberikan pengajaran yang atau metode dakwah Al-

Mau’izatil Hasanah yaitu dengan program pemerintah seperti, Pengajian 

Lorong dan Tahfidz weekend serta mendukung kehidupan toleransi dalam 

beragama, dan pembangunan rumah ibadah yang diselengarakan dengan 

melibatkan pihak FKUB terkait pembangunan rumah ibadah di Kota 

Makassar demi terjaganya Kerukunan umat beragama Di kota Makassar. 

Implikasi penelitian ini adalah pemahaman makna yang diharapkan 

mampu untuk lebih diterapkan oleh semua kalangan bukan hanya dari 

pemerintah sebagai pelaksana dan anggota forum agama atau organisasi 

melainkan masyarakat setempat memahami arti perkuatan keimanan dengan 

makna moderasi beragama.  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Moderasi berasal dari bahasa latin yaitu moderation, berarti ke-

sedang-an (pertengahan),  maka moderasi sangat kuat kaitannya dengan 

kerukunan dalam hal ini. Secara istilah “kerukunan” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Perihal hidup rukun keragaman”dan 

“perasaan rukun”(bersatu hati).1 Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi 

oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam 

masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak 

menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan ini dijadikan 

pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh 

masyarakat manusia. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 

ditulis oleh Poerwadarminta, kata toleransi menunjukkan pada arti 

“kelapangan dada (dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang 

berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir 

dan berkeyakinan orang lain)”.2  

 Menurut Azyumardi Azra, kerukunan hidup antara agama, dan 

konsekuensinya antarumat beragama, berkaitan erat dengan dua hal. 

Pertama, berkaitan dengan doktrin Islam tentang hubungan antar sesama 

manusia dan hubungan antara Islam dengan agama-agama lain; dan kedua, 

berkaitan dengan pengalaman historis manusia sendiri dalam hubungannya 

                                                        
1Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (Jakarta 

: Pusat Bahasa 2008), h. 1226. 
2WJ. S. Poerwodorminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1996), h. 4010 
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dengan agama-agama yang dianut oleh umat manusia.3 Moderasi beragama 

dalam pandangan Islam adalah sikap beragama yang seimbang antara 

pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama 

orang lain yang berbeda keyakinan.  

 Dalam merumuskan indikator moderasi beragama, setidaknya dapat 

dilihat dari beberapa aspek, yakni salah satunya adalah dimilikinya komitmen 

kebangsaan yang kuat untuk tidak menerima dan melakukan kekerasan baik 

yang bersifat verbal maupun perbuatan, serta menghormati perbedaan. 

Dalam agama manapun termasuk Islam, sikap moderasi diperlukan untuk 

menjalin kerukunan antar umat. Allah swt berfirman dalam QS. Al-

Baqarah/02:143.  

  ْ   ْ ْ ْ ْ   ْ ْ ْ ْْ  ْْْ 

 

Terjemahnya : 

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam),  
umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
Manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan 
kamu. 4 

  Penafsiran menurut Ash-Shiddieqy, pada permulaan ayat yaitu 

”Wakadzalika ja’alnaakum ummatan wasathan” dan demikian pula kami telah 

menjadikan kamu (umat islam) Umat pertengahan, Ash-Shiddieqy 

menafsirkan ‘ummatan wasathan: umat pertengahan’ dengan suatu umat 

yang paling baik dan adil, umat yang seimbang (moderat), tidak termasuk 

umat yang hidup berlebih-lebihan dalam beragama (ekstrem), dan tidak pula 

termasuk orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya. 

                                                        
3Azyumardi Azra, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antarumat Beragama : Perspektif 

Islam, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 92 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Media Fitrah 

Rabbani, 2009), h. 22. 
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  Pada penggalan ayat selanjutnya, yaitu, “Litakuunuu syuhadaa-a ‘alan 

naasi: Agar kamu menjadi saksi terhadap manusia,” Ash-Shiddieqy 

menafsirkan supaya kamu menjadi saksi atas golongan-golongan materialis 

yang terlalu mengutamakan kenikmatan duniawi, tidak mempedulikan hak-

hak Allah dan tidak mau mementingkan kejiwaan sedikit pun. Beliau 

mengutip pendapat yang mencerminkan sikap mereka, “Hidup itu adalah 

kehidupan dunia semata. Yang membinasakan kita hanyalah masa”.5 

 Moderasi Beragama adalah sebuah metode untuk menyatukan dua 

kutub ekstrem dengan beberapa pembaharuan dan dapat diterapkan dalam 

Masyarakat yang beragam atau Multikultural. Indonesia dengan 

keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan 

sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. 

Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, 

menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi 

tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman 

perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. 

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai 

perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku 

bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara 

yang khas dalam hidupnya. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep 

lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam 

budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. 

Dalam konsep multibudaya perbedaan individu meliputi cakupan makna 

                                                        
5Fitriani dkk, Moderasi Beragama dalam Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-

Shiddieqy: Studi Tafsir Q.S Al-Baqarah : 143, (Gunung Djati Conference Series, Volume 4 
(2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies) h. 8-9 
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yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang 

menjadi fokus perhatian.  

Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham 

banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan 

sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu 

penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam 

pranata-pranata sosial. Secara istilah dikenal multikulturalisme deskriptif 

dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah 

kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan (pluralistik). 

Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, 

yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara/bangsa 

untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama, dan 

multikulturalisme normatif itulah tampaknya yang kini dikembangkan di 

Indonesia.6 

 Dalam hal ini pemerintah cukup berperan dalam menangani fenomena 

kemajemukan dalam masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres 

Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menyatakan 

bahwa Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk: a) penguatan cara 

pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan 

persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; b) penguatan 

harmoni dan kerukunan umat beragama; c) penyelarasan relasi cara 

beragama dan berbudaya; d) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan 

beragama; dan pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.7 

Untuk itu pemerintah Kota Makassar mengusung sebuah program untuk 

                                                        
6Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indnesia, , (Jurnal Diklat 

Keagamaan, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019) h. 47 
7Republik Indonesia, Tentang Penguatan Moderasi Beragama,Undang-Undang RI 

(Peraturan Presiden) No. 58 Tahun 2023, 
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meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Makassar yaitu “ Penguatan 

Keimanan Umat Beragama”. 

 Upaya menciptakan Kota Makassar yang bermoderat, di perlukan 

perhatian semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, semua 

lapisan masyarakat, terutama pemerintah setempat diantaranya yaitu 

pemerintah kota Makassar dan Kementerian Agama Kota Makassar. 

Kerukunan umat beragama di Makassar pada dasaraya sudah mengalami 

kemajuan. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat 

dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan 

penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai 

persaudaraan dan persaruan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat 

beragama yang harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis, agar dapat 

ditrangsformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah. 

 Kerukunan umat beragama di wilayah Makassar dapat dikatakan 

cukup baik. Selama ini belum ada konflik antar umat beragama, melainkan 

kerukunan. Meskipun sering terjadi permasalahan dalam pendirian tempat 

ibadah, namun permasalahan tersebut hanya bersifat sementara dan akan 

segera teratasi. Selain itu, seluruh aspek kehidupan beragama berjalan 

normal dan terkendali. Bahkan, banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan 

untuk mempererat persatuan antar umat beragama, seperti workshop, 

perayaan festival lintas agama..8 Pemerintah sebagai pengayom masyarakat 

secara keseluruhan, tanpa membedakan suku, ras, dan agama, senantiasa 

dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin yang bermoderat. 

 Dalam sebuah rapat yang di hadiri oleh Walikota Makassar Moh 

Ramdhan Pomanto bersama pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat 

                                                        
8Darwis Muhnida, Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota 

Makassar, (Jurnal Diskursus Islam Vol 3 No. 1, Tahun 2015) h. 4-6 
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Beragama) membahas mengenai rencana penguatan keimanan warga. 

Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa “Keimanan 

warga yang kita perkuat, kalau semua kuat secara iman, maka secara 

otomatis dia akan toleransi. Saya juga sudah rasakan hubungan umat 

beragama yang begitu mesra karena yang penting itu kasih sayang. Artinya 

cara pandang dalam beragama mesti dapat diterapkan, agar tidak 

menimbulkan , keteladanan”  Ketua FKUB Kota Makassar Prof Arifuddin 

menjelaskan FKUB Kota Makassar mendorong kehidupan toleransi umat 

beragama melalui sosialisasi moderasi bagi agen perubahan disepuluh 

kecamatan dengan menyasar lorong wisata, sekaligus mengintegrasiakan 

muatan moderasi beragama bisa semakin baik dan sudah dilaksanakan 

disepuluh kecamatan.9 Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik 

mengkaji lebih dalam mengenai langkah selanjutnya setelah rapat antara 

Pemerintah Kota Makassar dengan FKUB mengenai moderasi beragama di 

Kota Makassar dengan judul “Strategi Dakwah struktural Pemerintah 

Kota Dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama Di Kota 

Makassar(studi pada bagian kesejahteraan rakyat)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan batasan penulisan agar jelas ruang 

lingkup yang akan diteliti. Olehnya, penulis memfokuskan pada strategi 

dakwah struktural pemerintah Kota dalam mengimplemantasikan moderasi 

beragama di Kota Makassar(studi pada bagian kesejahteraan rakyat). 

                                                        

9Muh. Hasanuddin, Pemkot Makassar dan FKUB Sinergi Perkuat Keimanan Umat, 
AntaraSulsel,https://makassar.antaranews.com/berita/427549/pemkot-makassar-dan-
fkub-sinergi-perkuat-keimanan-umat-di-lorong-wisata, September 2022, 21:04 WIB 

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
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus bertujuan untuk menghindari penafsiran yang meluas 

dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti atau yang tidak 

mendukung tujuan penulisan ini, untuk itu orientasi penulisan ini dibatasi 

pada ; 

a. Implementasi program moderasi beragama di Kota Makassar 

 Implementasi program adalah membuat suatu program dengan 

mencakup siapa, apa, dan dimana. Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar 

sebagai pusat dari kebijakan, menggagas program untuk 

mengimplementasikan moderasi beragama yang bertujuan menghindari 

konflik atau insiden yang bersumber dari keragaman umat beragama di Kota 

Makassar. 

 Dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan maka penulis 

membatasi penelitian ini pada bagian Kesejahteraan Rakyat pemerintah Kota 

Makassar, yang bekerja dan menjalankan program keagamaan termasuk 

menjaga kerukunan umat beragama di Kota Makassar. 

b. Dakwah struktural pemerintah kota Makassar 

 Dakwah struktural merupakan serangkaian kegiatan dakwah yang 

menjadikan kekuatan politik dan birokrasi sebagai alat untuk 

memeperjuangkan islam, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar memiliki 

peran penting dalam menerapkan nilai-nilai keislaman. Program yang di 

gagas pemerintah Kota Makassar bertujuan menjaga kerukunan umat 

beragama sebagai acuan untuk menciptakan Makassar yang Moderat. 

 Setiap daerah di Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam, 

mulai dari suku hingga agama termasuk di Sulawesi Selatan. Karakter khas 

tersebut tak jarang melahirkan fundamentalisme yang kerap jadi pemicu 
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konflik radikalisme. Radikalisme dapat terjadi di berbagai wilayah, baik di 

dunia Islam maupun di luar dunia Islam, sebab radikalisme bisa bersifat 

universal dan terjadi dimana saja pada seluruh aspek kehidupan manusia 

tanpa mengenal agama dan budaya.10 Potensi tersebut telah masuk ke 

pendidikan formal, terutama di sekolah dan madrasah. Bahkan, hasil 

penelitian yang telah ditemukan oleh Balai Litbang Agama Makassar 

mengindikasikan bahwa terdapat beberapa siswa yang telah memperoleh 

paham fundamentalisme dari beberapa guru dan alumni. Para tokoh 

masyarakat juga menilai perlunya mengaplikasikan pendidikan moderasi 

beragama dalam satuan pendidikan formal, non-formal, hingga informal.11 

Pemerintah kota Makassar (Bagian kesejahteraan rakyat) memiliki peran 

penting untuk mencapai makassar yang moderat sebagai bidang yang 

menjalankan program dari Walikota Makassar. 

 Realisasi dari FKUB dalam mengimplementasikan moderasi beragama 

adalah dengan mengadakan pendidikan non-formal(workshop) di lorong 

wisata Kota Makasar dengan tema Perkuat Keimanan Umat di Lorong Wisata. 

 Berdasarkan potensi dari desakan tokoh agama dan realisasi dari 

FKUB, pemerintah Kota Makassar memiliki peluang dalam 

mengimplementasikan Moderasi beragama di Kota Makassar melalui 

program yang bertujuan untuk memoderasi Kota Makassar.  

 

 

 

                                                        
10Mahmuddin, Dakwah Kontenporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba (Al-Ulum, 

Vol. 16 No. 2 Tahun 2016) h. 467 
11“Tokoh masyarakat sulsel desak pendidikan moderasi beragama sekolah dan 

madrasah”(liputan),Tribunnews.com, 23 november 2023 



9 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni: “Bagaimana Strategi 

Dakwah Struktural Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan 

moderasi beragama di Kota Makassar, dengan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implemetasi pemerintah kota pada program moderasi 

beragama Pemerintah Kota Makassar ?  

2. Bagaimana dakwah struktural pemerintah Kota dalam merealisasikan 

program moderasi beragama di Kota Makassar ? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan penullisan dan plagiasi maka penulis 

mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan 

rencana penelitian, Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah : 

1. Skripsi Erniati, tahun 2022 dengan judul ”Peranan Kementerian Agama 

Dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten 

Sinjai”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

penelitian kualitatif disebut post positivity, dan disebut penelitian 

metode artisktik karena didasarkan pada pada filosofi post positivity 

dan data penelitiannya adalah data yang ditemukan di lapangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jelas BIMAS(Bimbingan 

Masyarakat) berperan penting dalam penerapan moderasi beragama 

di Kabupaten Sinjai. Faktor pendukung dalam peran Kemenang Kab. 
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Sinjai adalah melakukan diklat untuk memberikan pemahaman terkait 

moderasi beragama, dan semua sektor pemerintah mampu mampu 

bekerja sama dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Dan 

faktor penghambatnya adalah pemahaman masyarakat yang 

berlebihan dalam memahami agama dan bermasa bodoh atau tidak 

mau tahu dengan nilai-nilai bumi panrita kitta.12 Penelitian ini 

memiliki persamaan subjek yakni peranan (upaya dan strategi) 

instansi pemerintah dalam mengimplementasikan moderasi 

beragama, perbedaan penelitian ini juga terletak pada jenis instansi 

yang di teliti yaitu Pemerintah Kota Makassar. 

2. Skripsi Anis Ardina Sari, tahun 2022 dengan judul “Strategi Guru PAI 

dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Negeri 47 

Rejang Lebong”. pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai moderasi di SDN 

47 Rejang Lebong melibatkan berbagai pihak dan aspek yang harus 

digali lebih mendalam dan secara komprehensif. Selain itu, penulis 

juga ingin mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan bagaimana 

strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

moderasi di SD Negeri 47 Rejang Lebong. Hasil penelitian menujukkan 

penerapan sikap adil dan menghargai adanya perbedaan agama di SD 

                                                        
12 Erniati, “Peranan Kementerian Agama Dalam Mengimplementasikan Konsep 

Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai” skripsi (Sinjai : Fak. Ushuluddin dan Komunikasi 
Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022)h. 14 
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Negeri Rejang Lebong sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik 

dengan menanamkan nilai-nilai untuk tidak membeda-bedakan 

terhadap perbedaan.13 Penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

masing-masing meneliti strategi untuk menerapkan nilai-nilai 

moderasi dalam beragama, dan perbedaan penelitian ini yakni terletak 

pada subjek dan objek yang di teliti. 

3. Skripsi Fajar Alief Muhammad, tahun 2022 dengan judul 

“Implementasi Moderasi Beragama Dan Berbangsa Di Indonesia 

Menurut Pemikiran KH. Ahmad Dahlan”  Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana pada jenis penelitian 

inimenggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan) 

yang menitik beratkan pada perbandingan konsep yang dianalisis 

secara komprehensif. Terkait dengan bahan hukum yang berasal dari 

kitab, buku serta literatur yang berkaitan dengan tema pembahsan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, konsep moderasi beragama 

dan berbangsa menurut pemikiran KH. Ahmad Dahlan yang tertuang 

dalam Transkip naskah pidato di Cirebon 1922 yaitu Komitmen 

Kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, dan Akomodatif terhadap 

Kebudayaan Lokal.14 Kesamaan penelitian ini terletak pada fenomena 

                                                        
13Anis Ardina Sari, Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-nilai Moderasi 

Beragama di SDN Negeri 47 Rejang Lebong,  skripsi (Curup : Fak. Tarbiyah IAIN curup 2022) 
14Fajar Alief Muhammad, Implementasi Moderasi Beragama Dan Berbangsa Di 

Indonesia Menurut Pemikiran KH. Ahmad Dahlan, Skripsi (Jakarta : Fak. Syariah dan Hukum, 
UIN Syarif Hidayatullah 2022) 
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moderasi beragama di kalangan masyarakat, perbedaan penelitian ini 

terletak pada subjek penelitian yakni instansi pemerintah. 

4. Skripsi, Septa Miftakul Janah, “Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam 

Buku Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti 

SMK kelas XI Kurikulum 2013” Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa 

perkataan orang secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. 

Data yang dihasilkan penelitian kualitatif adalah data deskriptif.Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa Muatan nilai-nilai moderasi 

beragama yang terdapat dalam buku ajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat SMK Kelas XI Kurikulum 2013 

berbentuk dua macam, yakni tekstual dan kontekstual yang meliputi 

wasatiyyah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, 

menghargai harkat dan martabat kemanusiaan laki-laki dan 

perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan 

kehidupan umat manusia.15 Penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

masing-masing meneliti tentang moderasi beragama, perbedaan 

penelitian ini yaitu pengaplikasian moderasi beragama pada instansi 

pemerintah. 

                                                        
15Septa Miftakul Janah, Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMK kelas XI Kurikulum 2013, Skripsi, 
(Fak. Tarbiyah  dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2021) 
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5. Jurnal, Ramli, “Moderasi Beragama Bagi Minoritas Muslim Etnis 

Tionghoa Di Kota Makassar” Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

Minoritas etnis Tionghoa yang ada di kota Makassar umumnya mereka 

meyakini ajaran agama yang bervariasi, yaitu Nasrani, Budha, dan 

Konghucu. Selanjutnya dari aspek budaya, minoritas Etnis Tionghoa 

masih mempraktekkan budaya leluhur mereka. Meskipun telah 

berakulturasi dan berasimilasi dengan budaya-budaya lokal yang ada 

di Kota Makassar, termasuk budaya Islam.16 Kesamaan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian yaitu moderasi beragama dan letak 

perbedaannya terletak pada subjek yang di teliti yaitu pemerintah 

kota Makassar. 

6. Jurnal, Muhammad Ramli, “Kepemimpinan Inovatif Dalam 

Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Makassar” Metode 

penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di 

Kota Makassar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk 

menemukan SDM aparatur yang berkualitas, maka dilakukan 

reformasi birokrasi dalam menentukan aparatur handal dalam 

menterjemahkan kebijakan strategis, maka dilakukan lelang jabatan 

yang menghasilkan pejabat yang mampu mengembang akselerasi 

pembangunan dengan kebijakan strategis. Lelang jabatan ini 

merupakan kompetetisi sehat, bersaing dalam penilaian yang 

                                                        
16 Ramli, Moderasi Beragama Bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa Di Kota 

Makassar,( Volume 12 No.1, Juni 2019 )Halaman 135-162  
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mengahasilkan yang terbaik.17 Penelitian ini memiliki kesamaan 

dipandang dari strategi pemerintah kota, namun memiliki perbedaan 

pada objek penelitian yaitu moderasi beragama. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Dalam Rangka Mengarahkan Pelaksanaan Penelitian mengungkapkan 

masalah yang dikemukakan dalam pembahasan pendahuluan maka perlu 

dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui langkah pemerintah Kota Makassar dalam 

menanggapi Makassar yang beragam kepercayaan dan dapat menimbulkan 

benturan antar umat beragama.  

a. Implemetasi pemerintah kota pada program moderasi beragama di Kota 

Makassar  

b. Dakwah struktural pemerintah Kota dalam merealisasikan program 

moderasi beragama di Kota Makassar  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Sebagai sumber referensi dan ilmu pengetahuan bagi perguruan tinggi 

dan khususnya berguna bagi seluruh sumber daya manusia khususnya 

tentang strategi dalam mengimplementasikan moderasi bergama. 

2) Pada penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, selain 

menambah wawasan dan pengalaman penulis di lapangan juga dapat 

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang 

                                                        
17 Muhammad Ramli,  Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi Kebijakan 

Strategis Pemerintah Kota Makassar, Jurnal politik Profetik, (Vol 5 No. 2 2017) 
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khususnya untuk menjadikan generasi bermoderat di masa yang akan 

datang. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memengaruhi 

perkembangan kelurahan dan menjadikan studi strategi Pemerintah 

ini sebagai sebuah pencerahan, dan juga menjadikan studi strategi 

Pemerintah ini sebagai sebuah sumber literatur dalam peningkatan 

wawasan dan pengetahuan mengenai strategi Pemerintah sehingga 

dapat meningkatkan keimanan masyarakat yang moderat.  

2) Bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk penelitian-

penelitian yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini, 

yang pada akhirrnya mampu menambah wawasan masyarakat 

sehingga menjadi sumber daya manusia yang saling menghargai 

dalam perbedaan.  

3) Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi instansi 

pemerintah dalam meningkatkan keimanan masyarakat kota 

makassar yangn lebih menjunjung tinggi sikap toleransi.  

4) Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi masyarakat 

dan pemerintah kota dalam penambahan keilmuan, sebagai bahan 

berbenah diri dalam meningkatkan kualitas iman.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Strategi Dakwah Struktural  

1. Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani Stratego yang berarti 

merencanakan pemusnahan musuh yang efektif.1 Strategi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Dijelaskan bahwa : Ilmu dan seni yang menggunakan semua 

sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di 

perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatatn untuk 

mencapai sarana khusus.2  

Menurut Griffin strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk 

mencapai tugas organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi 

strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan 

organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitas.3 

Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan 

keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen.4  

Menurut Chandler : Strategi adalh memutuskan bxerdasarkan tujuan 

jangka panjang primer, dan mengadopsi arah tindakan yang yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengalokasian sumber daya yang 

disyaratkan.5 Selain itu, ada juga model yang cukup baru, yaitu model Strategi 

                                                        
1Azhar Arsyad,  Pokok-Pokok Manajemen (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005) h. 25 
2Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, h. 964 
3Ricky Griffin W. Manajemen Jilid I,. (Jakarta :Erlangga. 2000) h. 24 
4Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2005), h. 132. 
5Alfred, D. Chandler,.Strategy and Structure: Chapters in The History, of The industrial 

Enterprise. (Cambridge Mass: MIT Press 1962), h. 13.  
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Emergenci ciptaan Mintzberg, yang menyatakan bahwa strategi harus 

dirumuskan scara sistematis sebelumnya namun juga harus dicitakan secara 

emergensi pada saat yang sama.6  

Berdasarkan uraian diatas mengenai penegertian strategi maka 

penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan bagian dari sebuah 

perencanaan yang disusun oleh sebuah organisasi dengan berlandaskan 

tujuan atau goal yang akan di capai. 

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang 

disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat 5 fungsi 

yang harus dilakukan secara simultan yaitu: 

a. Mengomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang 

lain. 

b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan oraganisasi 

dengan peluang dari lingkungan. 

c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang 

didapat sekarang, sekaligus meyelidiki adanya peluang-peluang baru. 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih 

banyak dari yang digunakan sekarang. 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi 

kedepan.7 

 

 

 

                                                        
6Eric Kasahara,  Manajemen Strategis Praktis, (Yogyakarta : Lautan Pustaka  2020)  h. 

2 
7Ernie Tisnawati Sule, Kurnia Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Erlangga, 

2009), h. 135. 44   
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2.  Dakwah Struktural  

Konsep metode dakwah terdapat di dalam al-Quran dalam QS an-Nahl 

ayat 125. Dalam ayat ini dijelaskan ada tiga metode dakwah dalam perspektif 

al-Quran yaitu Al-hikmah, Al-mauidzah hasanah, dan Al-mujadalah. Hal ini 

terdapat dalam QS an-Nahl ayat 125. “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan 

mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan -Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang – orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S an-Nahl/16 :125) Ayat ini 

dijelaskan oleh Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menyatakan bahwa 

pelaksanaan dakwah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai 

objek dakwah diantaranya metode dakwah bil hikmah ditujukan untuk 

kalangan yang berpendidikan. Metode dakwah al-Mauidzah ditujukan untuk 

kalangan awam dan masyarakat umum, dan Metode Dakwah Mujadalah 

ditujukan kepada penganut agama yang lain. Metode dakwah ini dilakukan 

melalui dua pendekatan dakwah yaitu pendekatan dakwah kultural dan 

pendekatan dakwah struktural.8 Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl Ayat 

125 ; 

 ْ ْ ْْ  ْ   ْ ْْ   ْ   ْْ ْْ

ْ ْ ْْ ْ ْ ْ   ْْ ْ ْ    ْْْْ 

Terjmahnya ; 
serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.9 

                                                        
8 Yusuf Afandi, Implementasi Dakwah Struktural Di Kecamatan Timpeh Kabupaten 

Dharmasray,( Sebatik Vol. 26 No. 1 Juni 2022 ) hal. 133 
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 
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Dalam Tafsir Al Misbah, Quraish Shihab membagi  3 metode yang 

terdapat da;am QS An-Nahl yang pertama, dakwah dengan hikmah, Menurut 

Quraish Shihab, kata hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala 

sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dia adalah pengetahuan atau 

tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan Hikmah juga diartikan 

sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan 

kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi 

terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Makna ini 

ditarik dari kata hakamah, yang berarti kendali karena kendali menghalangi 

hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan, atau menjadi liar. 

Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. 

Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai 

hikmah, dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam 

penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat 

ini atau dengan kata lain dia yang hakim.10 

Kedua, mau’izhah hasanah, Menurut Quraish Shihab, Kata al-mau 

‘izhah terambil dari kata wa ‘azha yang berarti nasihat. Mau ‘izhah adalah 

uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Dan yang 

ketiga adalah Jadilhum bi allati hiya ahsan. kata jadilhum terambil dari kata 

jidal yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau 

dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang 

dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara.11 

Sedang jidal terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) “yang buruk” adalah 

yang disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan serta 

                                                        
10M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), vol. 7, h. 386  
11 M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an. Vol. 7 

h.387 
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yang menggunakan dalih-dalih yang tidak benar; (2) “yang baik” adalah yang 

disampaikan dengan sopan, serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau 

hanya yang diakui oleh lawan; (3) tetapi “yang terbaik” adalah yang 

disampaikan dengan baik, dan dengan argumen yang benar, lagi 

membungkam lawan.12 

Dakwah struktural menurut Din Syamsuddin menyatakan bahwa 

dakwah struktural memiliki tiga paradigma yang menjelaskan korelasi antara 

agama, Islam dan negara yaitu pertama : Paradigma Integrated yang meyakini 

bahwa agama, Islam dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat 

dikotomi, Kedua : paradigma symbiotic menyatakan bahwa agama, Islam, dan 

negara memiliki hubungan yang saling menguntungkan, Ketiga : paradigma 

sekularistik yang menyatakan bahwa Islam tidak berbungaan dengan agama, 

Islam dan Negara. Dalam hal ini peneliti, lebih cenderung pada paradigma 

simbiotik yang saling menguntungkan. Agama mendapatkan perlindungan 

dari negara sedangkan negara mendapatkan legitimasi dan pengayoman dari 

agama, sehingga agama dan negara dalam posisi saling menguatkan antar 

satu dengan yang lainnya. 13 

Pembahasan tentang dakwah struktural haruslah dimulai dengan 

perbincangan hubungan antara agama (din) dan negara (dawlah). Pada 

hakikatnya, negara ialah suatu tempat dimana dapat dengan leluasa berperan 

sebagai khalifah dan hidup tentram serta sejahtera untuk mrncapai 

kebahagiaaan dinua dan akhirat. Ramli ridwan mengatakan dakwah 

struktural merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan atau 

                                                        
12Syahputra, dkk . Metode Dakwah Perspektif Quraish Shihab (Analisis Terhadap QS. 

Al Nahl: 125–128 Dalam Tafsir Al Misbah). (Jurnal AL-IFKAR, Volume XII. )02, September 
2020. Hal. 47 

13Syahruddin, Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam 
Pembangunan Kota Palopo. LENTERA, 4(2020). Hal. 69 
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negara dengan struktur yang berbeda, negara membangun tatanan sosial 

seuai dengan petunjuka Allah dan Rasulullah dalam lingkup amar ma’ruf nahi 

mungkar.14  

 Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan 

kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan 

Islam. Dalam hal ini pemerintah kota makassar memiliki peran penting untuk 

menjaga kerukunan umat beragama dengan metode dakwah struktural.  

B.  Moderasi Beragama 

 Moderasi beragama adalah proses memahami, sekaligus 

mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari 

perilaku ekstrem, baik ekstrem karena terlalu berlebihan yang dapat memicu 

sikap radikal, maupun ekstrem karena terlalu longgar yang dapat 

menyebabkan sikap liberal. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebagai sebuah 

gerakan pemikiran Islam modern, wasathiyah baru secara masif 

diperkenalkan kembali pasca gerakan kebangkitan Islam di abad ke-20, atau 

sekitar tahun 70-an hingga sekarang.15  Tujuan dari moderasi beragama itu 

sendiri adalah menjalankan cara beragama sesuai dengan tuntunan agama 

secara berimbang dan tidak cepat menyalahkan sesama pemeluk agama 

maupun yang berbeda agama. Secara umum langkah membangun moderasi 

beragama dilakukan melalui; pertama, keberadaan yang secara substansi 

diarahkan dalam pembentukan karakter Islam moderat; kedua, melalui 

keteladanan para ulama dan umara yang mengedepankan sikap moderat, 

yang merupakan role model bagi masyarakat karena pembentukan karakter 

                                                        
14M.Iqbal Dewantara, Sayyid Ali Zainal Abidin B.T. Dakwah Struktural Habib Ali Alwi 

Bin Thohir Sebagai Wakil Rakyat Pada Parlemen Pemerintahan. Wasilatuna: Jurnal 
Komunikasi dan Penyiaran Islam, 4 (2021), hal. 65 

15Muhyiddin Mas Ridha dkk, Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur’an Dalam 
Kurikulum 2013 PAI Jenjang Menengah Atas, (Vol 1 No. 6 : Jakarta : Jurnal Lokus 2022) h. 479 
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masyarakat itu sendiri harus tercermin dari ulama dan umara, karena kedua 

elemen ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta berbagai 

aktivitas lainnya.  

Islam sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai moderasi dalam beragama, 

baik dalam aspek ibadah maupun muamalah semua hendak dijalankan 

dengan prinsip washatiyah. Moderasi Islam di Indonesia mempunya ciri khas 

yang tidak akan ditemui dalam agama lain dan dalam Negara lain. 

Kemoderatan Islam di Indonesia ini berasal dari Proses penggabungan antara 

sisi kerohanian dan jasmanian, mengkombinasikan keluhuran wahyu dan 

kekuatan akal manusia, mengintegralkan antara ayat-ayat Ilahi dan ayat-ayat 

kauniyah. Islam Moderat memfokuskan tentang memuliakan semua umat 

manusia tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, jabatan, status social dan 

agama. Namun keutamaan umat manusia ditentukan oleh ketaqwaannya 

semata.16 Wasathiyah (Pemahaman Moderat) adalah salah satu ciri khas 

ajaran Islam yang tidak dimiliki oleh ajaran agama-agama lain. Pemahaman 

moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala 

bentuk pemikiran yang liberal, fundamentalis dan radikal. 17  

Moderasi dari sudut pandang Al-Qur’an terdapat kata “ausath” yang 

bermakna pertengahan antara jenis yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang 

miskin dan oleh orang-orang kaya mereka dalam QS. al-Maidah/5: 89 : 

ْ   ْْ ْ ْ  ْ  ْ   ْ ْ ْ  ْْ  ْ

ْ ْ ْْ ْْ  ْ   ْْ  ْْ ْ ْْ ْْ

                                                        
16Muhammad Imarah, “Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia”, 

Seminar Masa Depan Islam Indonesia, (Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006), hlm. 
438-442 

17Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif 
Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)”, Jurnal An-Nur, (Vol. 4, No. 2 Tahun 
2015) hlm. 206 



23 
 

 
 

 ْ ْ  ْْْ ْ ْ   ْْ   ْْ   ْ  ْْ  ْ ْ

 ْ ْ  ْ  ْ ْْْْ 

Terjemahnya :  

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat 
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, 
yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau 
memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. 
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka 
kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat 
sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan 
jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu 
hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).18 

Dalam hal ini Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Jarir ayat ini 

menjelaskan tentang kaffarat seseorang yang melanggar sumpah yaitu 

dengan memberi orang miskin makanan. Makanan (pertengahan) seperti 

yang diberikan kepada keluarganya. Maksud dari pertengahan adalah standar 

jumlah makanan dan kualitas makanan yang akan diberikan kepada orang 

miskin. Oleh karena itu sebagai orang Muslim harus mampu menepati janji 

kepada orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatanya, karena itu 

merupakan karakter orang moderat.19 

Moderasi beragama juga dapat dimaknai dalam sebuah HR. Muslim 

dari Ja bir ibn Samurah berkata, “aku telah shalat bersama Nabi saw. berkali-

kali, dan (aku dapati) shalatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga 

pertengahan”(HR. Muslim No. hadist 262).20 Makna kata pertengahan ialah, 

menyikapi agama dengan tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tidak 

                                                        
18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122.   
19Abu al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Qurasiyi al-Basariy, Tafsir al-Qur’an al-

Adzhim, Jilid III, h. 173.  
20Fauziah Nurdin. Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist. Jurnal Ilmiah 

Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif 18.1 (2021) 
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ekstrem dimaksudkan sebagai tidak menyatakan kebenaran tentang suatu 

agama sehingga memberikan pandangan kepada agama lain sesat atau tidak 

benar dan tidak mendewakan akal sehingga melalaikan teks-teks suci 

keagamaan. 

Sebagaimana dikutip dari buku Menyelami Makna Kewahyuan Kitab 

Suci (2009) yang ditulis Mahmud Arif, dinyatakan bahwa pemuka Quraisy, 

Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, dan Aswad bin Abdul Muthalib 

menegosiasi Nabi Muhammad saw untuk saling menyembah Tuhan mereka. 

Mereka berkata bahwa jika Rasulullah saw berkenan menyembah Tuhan 

mereka (berhala) selama setahun, mereka pun akan menyembah Allah swt 

setahun berikutnya. Berkenaan atas hal itu, turunlah QS. Al-Kafirun/109:06  

yang menyatakan : 

 ْ  ْْْْْْ 

Terjemahnya : 

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”21 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa toleransi tidak diizinkan jika 

menyangkut ritual peribadatan umat lain. Islam menghargai agama-agama 

lain, namun toleransi itu jangan sampai menjadikan umat Islam ikut 

beribadah seperti orang-orang non-muslim. Dalam perkara duniawi, toleransi 

merupakan prinsip muamalah yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah 

saw bahkan mengajak kaum muslimin untuk memudahkan urusan duniawi 

tanpa memandang perbedaan.22 

 

                                                        
21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 603.   
22Mahmud Arif, Menyelami Makna Kewahyuan Kitab Suci: Pesan Transformatif dan 

Edukatif al-Qur’an untuk Kehidupan. ( Yogyakarta: Idea Press 2009).  
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M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam 

mewujudkan moderasi beragama, antara lain:  

1. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al-Qur’an dan 

sunnah dengan memperhatikan maqaosid asyariah (tujuan kehadiran 

agama), kemudian upaya persesuaian penerapan anatara islam yang 

pasti lagi tidak berubah dengan zaman dan masyarakat terus berubah.  

2. Kerjasama dengan semua kalangan umat islam dalam hal-hal yang 

disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan serta menghimpun 

antara kesetiaan terhadap sesama mukmin dengan toleransi terhadap 

non-muslim.  

3. Menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman, demikian juga 

kreativitas material dan keluhuran spiritual, serta kekuatan ekonomi 

dan kekuatan moral serta penekanan pada prinsip dan nilai-nilai 

kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan 

bertanggung jawab dan hak-hak asasi manusia.  

4. Mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan tuntunan agama serta 

menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya.  

5. Memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan 

kesatuan bukan perbedaan dan perselisihan serta pendekatan bukan 

penjauhan, sambil menampilkan kemudahan dalam fatwa yang 

dirumuskan serta mengedepankan berita gembira dalam berdakwah.  

6. Memanfaatkan sebaiknya mungkin semua peninggalan dan pemikiran 

lama, antara lain logika dan para teolog muslim, kerohanian para sufi, 

keteladanan para pendahuluan, serta ketelitian para pakar hukum 

ushuluddin.23 

                                                        
23Budi Suharstwan, Wawasan Al-Qur’an Tentang Moderasi Beragama, (Ulumul 

Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al,Qur’an dan Tafsir 2021) h. 62 
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Dalam mewujudkan moderasi beragama, Quraish Shihab memberikan 

pandagannya yaitu, dengan memahami kitab suci agama tertentu, kemudian 

melakukan kerja sama antar umat sebagai bukti yang nampak tentang 

modrasi beragama. Kemudian memberikan pengajaran dan perhatian dalam 

membina persatuan dan kesatuan dan terkahir memanfaatkan peninggalan 

atau pemikiran-pemikiran para teolog di masa lalu. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti senantiasa melaksanakan etika penelitian 

seperti yang tercantum di bawah ini: 

1. Memelihara Kejujuran 

Memelihara kejujuran dimaksudkan bahwa peneliti selama proses 

penelitian yang dilakukan dengan sejujur-jujurnya, mulai dari proses 

pengumpulan hingga penyajian data disajikan dengan jujur tanpa manipulasi 

maupun distorsi. 

2.  Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawadu) 

Menunjukkan sikap rendah hati dalam proses penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini bermaksud bahwa peneliti mengakui atas segala 

keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan menghormati 

kontribusi orang lain dalam proses penelitiannya, serta peneliti bersikap 

terbuka atas segala kritik maupun saran yang membangun dan dapat 

membantu dalam penelitiannya. 

3.  Bertanggung jawab 

Bertanggungjawab dimaksudkan bahwa selama proses penelitan ini 

berlangsung, peneliti berkewajiban menyajikan data sejelas dengan hasil 

yang diperoleh di lapangan, dan memastikan bahwa hasil dari penelitian 

tersebut dapat dipercaya dan bermanfaat baggi masyarakat. 
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4. Bersikap Terbuka 

Bersikap terbuka dimaksudkan bahwa peneliti menerima ide, 

pendapat dan kritik serta sudut pandang atau gagasan orang lain, bersedia 

untuk belajar dan berkembang. Peneliti juga terbuka dalam memaparkan 

hasil penelitiannya. 

5. Bersikap Cermat 

Bersikap cermat dimaksdukan bahwa dalam proses penelitiannya 

peneliti sangat berhati-hati dan penuh ketelitian dalam mengambil 

keputusan. Peneliti senantiasa bersikap cermat mulai dari proses 

pengumpulan, penganalisaan hingga penyajian data dengan memastikan 

keakuratannya. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Bersikap objektif dalam menyajikan uraian dimaksudkan bahwa 

peneliti memaparkan data sesuai hasil yang telah diperolehnya di lapangan 

dengan jelas dan akurat, peneliti berfokus terhadap fakta yang ditemukannya, 

dan menghindari diri penambahan opini yang bersifat pribadi ataupun 

penilaian subyektif. 

7. Mengutip (Sitasi) Karya Ilmiah Dosen Pembimbing/Penguji 

Respek mengutip (sitasi) karya ilmiah dosen pembimbing/penguji 

dimaksudkan bahwa peneliti mengakui dan menghargai karya-karya dari 

dosen pembimbing maupun dosen penguji yang dengan hasil karya ilmiahnya 

dapat memberi informasi yang akurat dan dapat membantu memperluas 

wawasan peneliti serta dapat membantu dalam proses penelitiannya. 
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B.  Jenis Dan Lokasi Penelitian  

Pendekatan ilmiah dalam metodologi penelitian bertujuan untuk 

memperoleh data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan, 

membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan, teori, 

tindakan, dan produk. Informasi berharga ini kemudian dimanfaatkan untuk 

lebih memahami, menyelesaikan, dan memprediksi permasalahan dalam 

kehidupan manusia. Adapun rangkaian metodologi yang digunakan penulis 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian 

kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

menyeluruh dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada 

melalui observasi yang dilakukan peneliti. Data yang dikumpulkan untuk 

penelitian ini mencakup deskripsi tekstual dan representasi visual, bukan 

data numerik. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara komprehensif 

berbagai fenomena yang ditemui subjek penelitian, meliputi perilaku, 

persepsi, motivasi, dan tindakannya. Aspek-aspek ini dijelaskan melalui 

penggunaan studi kasus deskriptif, yang menggunakan metode dan bahasa 

alami untuk menangkap esensi pengalaman subjek dalam konteks tertentu.1 

Tujuan utamanya adalah untuk mengekstrak wawasan yang komprehensif 

dan mendalam dari data penelitian.2 

 

 

                                                        
1Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Kertas Karya, 

1998), h. 6.  
2Sugiono, Statistik untuk Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35 
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2. Keadaan geografi  

Gambar 3.1 Peta administrasi Kota Makassar  

Sumber : BPS(Badan Pusat Statistik) Kota Makassar tahun 2022 

 Terletak di wilayah selatan Pulau Sulawesi, Makassar berfungsi 

sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dulunya bernama Ujung Pandang, 

kota ini terletak antara 119º24'17'38” Bujur Timur dan 5º8'6'19” Lintang 

Selatan. Berbatasan dengan Kabupaten Maros di utara, Kabupaten Maros di 

timur, Kabupaten Gowa di selatan, dan Selat Makassar di barat. Topografi 

Kota Makassar sebagian besar berbukit datar dengan kemiringan 0-2°, 

sementara beberapa wilayah mempunyai bentang alam bergelombang 

dengan kemiringan berkisar antara 3-15°.Luas Wilayah Kota Makassar 

tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar mempunyai iklim sedang hingga 

tropis dengan suhu rata-rata 26 °C hingga 29 °C.  

Makassar merupakan kota pesisir yang membentang sepanjang 

koridor barat san dikenal juga sebagai “kota tepi laut” dengan beberapa 
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sungai yang mengalir melaluinya(Sungai Tallo, Sungai Jen’neBeranf dan 

Sungai pampang) yang semuanya mengalir ke kota. Kota Makassar 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter MDPL. Keadaan ini 

menyebabkan banjir di kota Makassar pada saat musim hujan, apalagi 

bersamaan dengan air laut yang pasang. 

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan 

dengan 153 kelurahan. Pada akhir tahun 2019, wilayah administrasi Kota 

Makassar terdiri dari 15 kecamatan, berikut dibawah ini adalah daftar 

kecamatan yang terdapat di kota Makassar. Berikut persentase luas wilayah 

kota Makassar berdasarkan kecamatan : 

Gambar 3.2 Luas wilayah Kecamatan di Kota Makassar 

No Kecamatan Luas wilayah (Km2) 

1 Mariso 1.82 
2 Mamajang 2.25 

3 Tamalate 20.21 

4 Rappocini 9.23 
5 Makassar 2,52 
6 Ujung Pandang 2,63 
7 Wajo 1.99 
8 Bontoala 2.10 
9 Ujung Tanah 5.94 

10 Kepulauan Sangkarrang 2.10 
11 Tallo 5,83 
12 Panakukkang 17.05 
13 Manggala 24,14 
14 Biringkanaya 48,22 
15 Tamalanrea 31,84 

Sumber data : BPS(Badan Pusat Statistika) Kota Makassar tahun 2022 

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah: 

a. Batas Utara : Kabupaten Maros  

b. Batas Timur : Kabupaten Maros 

c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

d. Batas Barat : Selat Makassar 
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Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu : 

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 

b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan 

Antang Kecamatan Panakukang. 

3. Keadaan sosial Keagamaan 

Makassar yang didiami oleh mayarakat multikultral, dan banyak 

agama, kepercayaan, aliran, dan budaya yang berbeda. Namun, sinergitas 

antar umat sangat kuat, baik dalam kelompok lintas agama maupun sosial. 

Kehidupan manusia mempunyai kemampuan untuk saling membantu dalam 

kelompok masyarakat. 

Terjalinnya kerukunan dalam sebuah kelompok masyarakat 

dipengaruhi oleh adanya kerjasama dengan cara yang sehat. Memahami dan 

menghadapi kehidupan multikultural sangat penting untuk kelangsungan 

harmonitas sosial. Secara konstitusional, penegasan UUD 1945 pasal 29 

menunjukkan pemeliharaan hidup umat yang plural. Dalam gagasan sidang 

mutakhir, sidang istimewa MPR RI 1998 menyatakan bahwa pembinaan 

kerukunan antar umat beragama dan pembentukan dan pemberdayaan 

jaringan kerja antar-umat beragama adalah bagian dari reformasi bidang 

kehidupan beragama.  

Meskipun mayoritas penduduk Kota Makassar menganut agama Islam, 

namun kerukunan umat beragama bisa tercapai. Masyarakat minoritas tidak 

terpinggirkan dan bisa hidup berdampingan satu sama lain. Semua pemelik 

agama berusaha untuk mengamalkan agamanya dengan baik. Upaya tersebut 

tidak terlepas dari inisiatif pemerintah untuk memperkuat keimanan umat. 
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Pada dasarnya agama merupakan pedoman hidup yang diberikan 

kepada manusia oleh yang maha kuasa. Pedoman hidup ini memuat perintah 

dan larangan yang harus ditaati manusia. Bila agama dipandang dari sudut 

pandang seluruh kehidupan, maka agama sebenarnya memuat aspek-aspek 

ritual dan upacara yang tidak bergantung pada masyarakat dan seluruh 

aktivitas manusia, dengan kata lain agama melibatkan hubungan manusia 

dan Tuhan. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di kota Makassar 

berkembang pesat. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting bagi 

keberlangsungan perlindungan seluruh la[isan masyarakat. Terlebih lagi 

tidak hanya sekedar teori yang diajukan dei kesejahteraan bangsa dan 

kemudian dianggap sebagai solusi, namun juga diperlukan keikhlasan, 

kejujuran dan menjunjung tinggi kebenaran dalam melakukan apapun yang 

diperlukan untuk membangun suatu bangsa dan negeri yang penuh 

kedamaian dan harmoni. 

Berdasarkan uraian di atas, maka ppluralisme mesyarakat bukanlah 

suati persoalan pemici konflik, melainkan suatu upaya yang harus 

diperhatikan, diperbaiki, dan dilaksanakan guna mewujudkan kehidupan 

yang harmonis dan sejahtera. Melakukan berbagai upaya demi kehidupan 

berbangsa dan bernegara agar lebih maju. Keberagaman adalah sunnatullah, 

jika dipelihara dengan baik maka akan tercipta kerukunan dan keserasian, 

namun jika sebaliknya maka akan memicu konflik dan bencana. Pemerintah 

dan lembaga yang bergerak dibidang keagamaan menjadi kunci kesuksesan 

sebuah upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota 

Makassar. 
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4. Pemerintah Kota Makassar 

a. Sejarah  

Gambar 3.3 Masa pimpinan pemerintah kota Makassar 

No. Masa pemerintahan Pimpinan Tahun 

1 Kolonial Belanda 

J.E. Dambrink  1918-1927 
J.H.De Groot  1927-1931 

G.H.J. Beikenkamp 1931-1932 
Ir. F.C.Van Lier  1932-1933 
Ch.H.Ter Laag  1933-1934 

J.Leewis  1934-1936 
H.F.Brune  1936-1942 

2 Jepang Yamasaki 1942-1945 

3 NICA 
H.F. Brune 1945 

D.M. Van Zwieten 1945-1946 

4 R.I.S M Qaimuddin 1950-1951 

Mewengkang 1951 

5 Republik Indonesia 

Sampara Dg. Lili  1951-1952 
Achmad Dara Syachruddin  1952-1957 
M. Junus Dg. Mile  1957-1959 

Latif Dg. Massikki  1959-1962 

H. Arupala  1962-1965 
Kol.H. M.Dg/Patompo  1962-1976 
Kol. Abustam  1976-1982 
Kol. Jancy Raib  1982-1988 

Kol. Suwahyo  1988-1993 
H.A. Malik B. Masry, SE.MS  1994-1999 

Drs. H.B. Amiruddin Maula, 
SH.Msi  

1999-2004 
 

Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, 
MM  

2004-2008 
 

Ir. H. Andi Herry Iskandar, 
MSi  

2008-2009 
 

Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, 
MM  

2009-2014 

Ir. H.Moh. Ramdhan 
Pomanto  

2014-sampai 
sekarang 
 

Sumber data :Profil Pemerintah Kota Makassar tahun 2019 
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b. Visi Misi Pemerintah Kota Makassar 

Visi Kota Makassar Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia 

Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua. 

1. Kota Dunia: Makassar sebagai kota yang aman, nyaman dan berdaya 

saing tinggi dengan konektivitas dan konstribusi hingga ke jaringan 

nternasional (global chain) terhadap arus orang/barang, jasa, dan 

keuangan dengan fasilitas infrastruktur dan pelayanan public yang 

unggul bagi kesejahteraan warga kota Makassar. 

2. Sombere dan Smart City: perwujudan dari nilai nilai luhur budaya etnis" 

Bugis Makassar yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan 

didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. 

Sombere berkaiatan dengan perangkat hati sedangkan smart city 

berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Diharapkan 

dengan Sombere dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang 

berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal.  

3. Imunitas kuat perwujudan Makassar sebagai resilent city yang tangguh 

yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri menghadapi dan 

memulihkan diri ketika menghadapi guncangan di masa depan guna 

mendorong pembangunan berkelanjutan serta tangguh terhadap 

ancaman bencana termasuk dampak perubahan iklim dan semakin 

berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. 

4. Untuk semua Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati 

dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi 

berdasarkan jenajng umur jenis kelamin status social dan kemampuan 
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diri sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas sosial serta 

pemerataan pertumbuhan. 

Berdasarkan rumusan visi pemerintah Kota Makasssar, maka misi 

yang akan dilaksanakan sebagai berikut:  

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota 

yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi 

Korupsi. 

2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuju 

masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang 

kuat untuk Semua. 

3. Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia 

"Sombere & Smart City untuk Semua”. 

5. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Tabel 4. 3 Struktur organisasi bagian Kesejahteraan Rakyat 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR 

  

 

 

ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

KEPALA BAGIAN 
MOH. SYARIEF. S.STP, M.SI 

PEJBINA MENTAL SPIRITUAL 

H. ANDI MUFLIILSE. M. THI 

1. SUKMAWATI, SHI 
2. A. RUSTAM HAM, SH 
3. ANDI AISYAH RASYID, SPDI 
4. AY. MAKMUR HATTA, SE 
5. MASRITA 
6. MUH, AGUS 
7. MUHAJIR 
8. ADNAN ISRA 
MANGGABARANI 
9. SYAH WITRI ISLAMIA  
10. MUH, RAHMAT 

PELAYANAN DASAR 

HJ. RAPIANA S.Sos M.SI 

1. ROSNIN, S.I, PEM 
2. HASRIAN HUSAIR, SE 
3. RAHMATIAH 
4. AKRAMUNNISA 
5. DERI GANDI SAPUTRA 
PRATAMA  
6.A LINA MAULIDA 
KAMARUDDIN S.E 
7. MUR. IQBAL AHKAM 
8. SITTI FEBYANI SAPUTRI 
9. ARYANI EFFEMDY 
10. HIDAYAT AKBAR 
11. ELVIRA MANANOMA 

PELAYANAN NON DASAR  
JUSAK KAMPTO, S.Sos, MAP 

 
1.HERLINA, S.SOS 
2. HASRIANI HUASIR  
3. HERNI S.A.MD 
 4. MARINI, SM 
5. MUH. NUR FADLAN 
AHMAD 
6. AL MALIK MUSAFIR K  
7. UMAR SAID S.KOM 
8. ILHAM H 
9. ISRA SISWANTO 
10. SALAHUDDIN 
 

Sumber data : Profil Kesra Makassar 
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C.  Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan 

pola pikir yang dipergunakan penulis dalam menganalisis sasarannya atau 

dalam bahasa lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen 

sttrategis. Sebuah pendekatan yang nantinya menjadi strategi dalam 

memberikan suatu pemahaman mengenai keutamaan yang kaitannya dengan 

mengimplementasikan moderasi beragama. 

 Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan manajemen 

strategis. Namun dalam pendekatan ini, penulis lebih mengkhususkan pada 

manajemen atau strategi instansi Pemerintah dalam mengaplikasikan 

moderasi beragama serta memeperkuat keimanan dengan menjaga 

hubungan baik antar umat beragama. 

Pendekatan manajemen karena penelitiannya dilakukan pada objek 

yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran 

penulis tidak memengaruhi dinamika tersebut. Pendekatan manajemen 

sebagai suatu proses aktivitas yang terdiri dari berbagai sub-aktivitas yang 

masing-masing fungsi fundamental manajemen.  

Menurut Terry, sub-aktivitas tersebut meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengawasan. Dari keempat sub-

aktivitas tersebut merupakan fungsi fundamental manajemen yang berkaitan 

erat satu sama lain. Suatu fungsi tidak seluruhnya berhenti sebelum fungsi 

berikutnya dimulai dan sama-sama membentuk proses atau suatu sirkulasi 

berkelanjutan yang tidak berujung.3 Maksud dari pernyataan Terry adalah 

                                                        
3Lexy J.Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif , hal.47 
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dengan mengaktualisasikan 4 fungsi manajemen akan terus berlanjut kecuali 

salah satu fungsi manajemen sudah terealisasikan. Misalnya, pada fungsi 

perencanaan tidak akan sepenuhnya berhenti di rencanakan kecuali fungsi 

pengoorganisasian sudah dimulai, begitupun pada fungsi pengawasan yang 

dilaksanakan di akhir, fungsi ini tidak akan berakhir kecuali fungsi 

perencanaan kembali dimulai(merencanakan kembali).  

D.  Sumber Data 

1.  Sumber Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan atau 

diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan 

informan. Dalam hal ini adalah Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 

Ketua Forum Kerukunan Umat Baragama (FKUB) serta beberapa anggota 

terutama anggota yang berfokus dilapangan (external job), dan juga beberapa 

masyarakat yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan 

keterangan terkait penelitian yang dilakukan. 

2. Sumber Data sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan berupa 

informasi yang akan melengkapi data primer. Sumber  Data tambahan yang 

dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, 

koran, internet, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan 

sendiri, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Seorang penulis harus melakukan kegiatan pengumpulan data. 

Kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan 

baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data merupakan tehnik 



39 
 

 
 

atau cara-cara yang dapat digunakan riset untuk mengumpulkan data.4 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejalagejala yang diteliti.5 Penggunaan metode observasi dalam 

penelitian atas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif 

bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini 

penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan.alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, 

menganalisa secara sistematis terhadap strategi Pemerintah Kota Makassar 

dalam mengimplementasikan moderasi beragama di Kota Makassar. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara tatap muka, perntanyaan diberikan secara lisan dan 

diterima secara lisan pula.6 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terpimpin yang dilakukan secara mendalam yaitu suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.7 Informan 

yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar meliputi, 

                                                        
4Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Dengan Kata Pengantar Oleh 

Burhan Bungin, Edisi Pertama(Jakarta: Kencana, 2009), h.93  
5Husain Usman, Pornomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Edisi ketiga : 

Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h.54. 
6Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), h.222.  
7Husain Usman, Pornomo Setiadi Akbar, Metedologi Penelitian Sosial, h.73.  



40 
 

 
 

Kepela bagian Kesejahteraan Rakyat, dan FKUB Kota Makassar, serta 

beberapa staff yang berpotensi bagi penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.8 Berdasarkan 

pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi berarti penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala 

informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan hubungannya 

dengan arah penelitian. Data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi 

adalah data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan historikalnya. 

F.  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam pengumpulan data, instrumen harus relevan dengan masalah yang 

diteliti. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka 

instrumen penelitiannya adalah penulis sendiri (human instrument). 

Penelitian kualitatif sebagai intrumen manusia yang menentukan fokus 

penelitian, memilih data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

menganalisis data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan tentang 

penemuan di lapangan.9 

G.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul dari sumber data di lapangan, maka 

data tersebut selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis data 

                                                        
8Sutrisono Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 27. 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Cet. III; Bandung: 

Bandung Alfabeta, 2012), h. 306. 
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adalah suatu fase penelitian yang sangat penting karena dengan melalui 

analisis data inilah penulis memperoleh wujud dari penelitian yang 

dilakukan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapatdi informasikan kepada orang lain.10 

 Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data 

kualitatif adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan antara relevan 

tidaknya antara data dan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan 

sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta 

ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih muda 

dikendalikan. 

2. Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam 

satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh 

dalam penyajian data secara induktif, yakni menguraikan setiap 

permasalahan dalam pembahasan penelitian ini dengan cara 

pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan 

yang lebih spesifik. 

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu tahapan akhir analisis data 

dengan melibatkan kembali informan untuk memenuhi kriteria 

validitas dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

 

                                                        
 10Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) h. 306.  
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H. Pengujian Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk 

menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, 

yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik 

pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak 

dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. 

 Pengujian  Kredibilitas (Credibility) diperlukan  Pada penelitian 

kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, 

suatu data dapat dikatakan andal jika terdapata kesamaan antara peristiwa 

nyata yang dilaporkan penulis dengan peristiwa yang diteliti. Apabila dalam 

dunia indistri ditemukan adanya konnsumen yang mengeluhkan produk yang 

dibelinya tidak sesuai dengan iklan dan kemasan, meupakan hal yang penulis 

kaji lebih detail, yaitu tidak berhubunga dengan kualitas produk.Uji 

kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis 

kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.11 

1. Perpanjangan pengamatan 

Pada tahap awal penulis penulis terjun ke lapangan, penulis masih 

dianggaporang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang disajikan 

kurang lengkap, tidak mendalam, dan kemungkinan banyak hal yang 

disembunyikan. Memperluas engamatan ini, berarti hubungan antara penulis 

dan narasumber menimbulkan keterkaitan, semakin mesra (tidak ada jarak), 

semakin terbuka, saling percaya, sehingga informasi tidak lagi 

disembunyikan. Jika hubungan terjalin maka terdapat keadilan dalam 

                                                        
11Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. (Bandung: Alfabeta; 2017), h. 58 
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penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak mengganggu aktivitas keseharian 

dari informan. 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, 

yaitu dengan mengamati benar atau tidaknya data yang diperoleh 

sebelumnya ketika diperiksa kembali di lapangan. Jika itu benar atau 

kredibel, penulis dapat menghentikan perpanjangan periode pengamatan di 

lapangan. Sebagai bukti bahwa penulis telah lolos uji kredibilitas, penulis 

dapat melampirrkan bukti temuan tambahan berupa sertifikat pada laporan 

penelitian.12 

2. Meningkatkan ketekunan 

Penulis dapat meningkatkan ketekunannya dengan mengecek kembali 

keakuratan informasi yang ditemukan ata tidak , melakukan kembali 

observasi terus-menerus, membaca berbagai referensi buku dan hasil 

penelitian atau dokumentasi terkait, sehungga memperluas dan 

mempertajam visi penulis. Misalnya jika melihat sekelompok orang yang 

melakukan olahraga pagi hari, bagi sebagian orang aktifitas tersebut hanya 

sekedar sarana untuk mejaga kesehatan tubuh, namun penulis mungkin akan 

mempunyai pendapat berbeda setelah diteliti mendalam, sehingga diketahui 

bahwa olahraga pagi itu merupakan sarana transaksi.13 

3. Triangulasi 

Konsep metodologi penelitian kualitatif selanjutnya yang perlu 

diketahui adalah konsep triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk 

meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis dan interpretatif penelitian. 

                                                        
12Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. h. 58 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 60 
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Triangulasi memverifikasi sumber menggukan teknik dan waktu yang 

berbeda.14 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan memeriksa informasi dari 

berbagai sumber. Misalnya untuk menguji keandalan informasi tentang gaya 

manajemen Menteri Kesehatan, keakuratan informasi yang diperoleh dapat 

diuji kepada bawahan, atasan, dan rekan kerja. Data dari ketiga sumber yang 

berbeda tersebut tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian 

kuantitatif, namun dapat diuraikan, dikategorikan, mana pandangan yang 

sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik pada ketiga sumber data 

tersebut. Data yang dianalisis dapat memberikan suatu kesimpulan yang 

kemudian dapat dipertemukan (member check) dengan ketiga sumber data 

tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (member check) 

dengan tiga sumber data tersebut.15  

b. Triangulasi teknik 

 Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan cara memverifikasi data 

dari sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, 

informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan 

mengenai persepsi, ide, keinginan, sikap, gaya hidup, dan lingkungan 

masyarakat mengenai produk yang tidak sesuai dengan iklan dan kemasan, 

kemudian diverifikasi kembali melalui observasi atau dokumentasi dengan 

                                                        
14Zamili M, “Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset 

Kualitatif”, J Lisan Al-Hal 7, no. 2 (2015): h. 283–302. 
15Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 67 
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informan atau sebaliknya.16 Pada triangualsi teknik di perlukan elemen-

elemen berikut : 

1) Wawancara mendalam (Indepth Interview) 

 Sebagian besar sumber data penelitian kualitatif didasarkan pada 

wawancara mendalam, teknik ini menggunakan pertanyaan open-ended, 

dengan mengutamakan sikap etis terhadap informan yang sedang 

dipelajari.17 Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuan. 

2) Observasi (pengamatan) 

 Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya 

menyangkut ilmu- ilmu sosial dan perilaku manusia.18 Observasi ini 

dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang diteliti yang hasilnya dapat 

berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan 

pembicaraan, maupun interaksi interpersonal. 

3) Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, (foto), dan karya-karya 

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian.19 

 Apabila dengan berbagai teknik tersebut menghasilkan data yang 

berbeda- beda satu sama lainnya, penulis dapat melakukan diskusi lebih 

                                                        
16Zamili M, “Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset 

Kualitatif”, h.70 
17Hadi S, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi” Ilmu 

Pendidik 1, no.22 (2016), h.74 
18Hasanah H, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data 

Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, J at-Taqaddum 2, no.8 (2016): h. 21– 46. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 73 
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lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan 

kebenaran datanya. 

4) Analisis kasus negatif 

Kasus negatif merupakan suatu kondisi data/kasus yang berbeda 

dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan 

melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan 

data yang telah ditemukan secara lebih mendalam.20 Dengan demikian, 

temuan penelitian menjadi lebih kredibel. 

5) Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh penulis secara autentik. 21 Sebagai 

contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi 

rekaman audio-visual saat dilakukannya wawancara mendalam. 

6) Member check 

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada 

sumber data. Tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang 

diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang 

dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Member check dapat 

dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. 

Mekanismenya dapat dilakukan secara individual, yaitu penulis menemui 

sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. 22 Pada proses ini 

data dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data hingga 

diperolehnya kesepakatan bersama, dapat berupa dokumen yang telah 

ditanda- tangani. 

                                                        
20Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 136 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 138 
22Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 140 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implemetasi Program Moderasi Beragama Pemerintah Kota 

Makassar 

Upaya mengimplementasikan moderasi beragama, maka pemerintah 

kota Makassar mengusung program yang bertujuan menjaga kerukunan umat 

beragama di Kota Makassar, yaitu Penguatan Keimanan Umat Untuk Semua 

dan Berkolaborasi dengan lembaga yang bergerak untuk menjaga kerukunan 

umat beragama dalam hal ini FKUB Makassar (Forum Kerukunan Umat 

Beragama). 

1. Penguatan keimanan umat untuk semua 

Kota Makassar dianut oleh 6 agama yang diakui, maka Walikota 

Makassar Danny Pomanto mengusungkan program penguatan keimanan 

umat untuk semua sebagai upaya merangkul semua agama  untuk melindungi 

kota Makassar. Kepala bagian kesra Makassar mengatakan bahwa tujuan dari 

penguatan keimanan umat adalah menyeru untuk semua agama agar 

berbondong-bondong melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan 

kepercayaannya, misalnya umat Islam, pemerintah kota selalu menyediakan 

tempat ibadah dan beberapa majelis-majelis ilmu untuk meningkatkan 

keimanan, dan begitupun dengan semua agama yang ada kota Makassar.1 

Upaya ini dilakukan dengan tujuan masyarakat di kota Makassar bisa 

meningkatkan ketahanan spritualnya, sehingga masyarakat yang merasa 

aman akan terus berdatangan dengan untuk meningkatkan pendapatan disisi 

                                                        
1Muhammad Syarief, Kepala bagian Kesra Makassar, Wawancara, Makassar, 20  mei 

2024 
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lain juga pemerintah merasa terbantu dengan kondisi perekonomian yang 

membaik. Urgensi dari program keimanan umat adalah keragaman pendapat 

atau persepsi tentang moderasi, maka pemerintah kota Makassar 

menyediakan ruang-ruang bagi umat beragama yang bertujuan menjaga dan 

meningkatkan pemahaman spiritual masyarakat kota Makassar.   

Melalui penguatan keimanan umat diharapkan para tokoh agama dan 
para pekerja agama seperti Guru Mengaji, Imam Masjid, Guru Sekolah 
Minggu, Pendeta, Pastor bisa selalu memberikan pemahaman yang baik 
kepada umatnya dan mengedepankan rasa persaudaraan serta saling 
menghormati antar pemeluk agama dan menjaga keamanan sesuai 
dengan anjuran agama masing-masing.2 

Maksudnya perkuatan keimanan umat ini adalah bentuk edukasi dari 

ajaran agama masing-masing untuk beribadah dan meningktakan ketakwaan 

serta menghargai agama masing masing, karena semua agama pasti 

mengajarkan nilai-nilai moral dan tidak mungkin juga ada agama yang 

memberikan pemahaman yang radikal.  

Bentuk lain dari penguatan keimanan umat adalah menghidupkan 

program-program keagamaan di lorong wisata. Longwis(lorong wisata) 

sebagai bentuk dari pemerataan pembanguan di Makassar, didesain dengan 

model intagramable, sehingga masyarakat yang aktif di dunia maya 

menjadikan program unggulan dari pemerintah kota sebagai objek wisata. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2Ali Harpan, PPTK Bina Mental dan Spiritual, Wawancara, Makassar, 20  Mei 2024 
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Gambar 4.2 Lorong wisata Di Makassar 

Sumber data :Sindonews.net 

Tidak hanya sebagai objek wisata, tapi juga sebagai wadah dari 

penguatan keimanan umat dengan menyisir beberapa longwis yang ada di 

Makassar. Hal ini didasari pada keadaan sosial masyarakat, baik itu persoalan 

kenakalan remaja atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sebuah 

pertemuan yang dihadiri ketua FKUB makassar Danny Pomanto (Walikota 

Makassar) mengatakan bahwa kemesraan dalam keberagaman di masyarakat 

sangat berefek baik, karena cara pandang dalam beragama, keteladanan, 

anak-anak yang dijaga dan begitupun dengan orang tua akan memberikan 

efek bagi kota Makassar.3 

Pengenalan moderasi beragama di Kota Makassar dimulai dari 

penguatan keimanan umat yang berdasar pada ajaran agama masing-masing, 

dengan ini masyarakat bisa dengan fokus melaksanakan ibadah masing-

masing tanpa menggangu ajaran keyakinan lain dan begitupun dengan 

sebaliknya. 

2. Kolaborasi pemerintah kota makassar dengan FKUB 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang 

dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam 

membangun dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan 

                                                        
3Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2024  
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kesejahteraan. Tugas pokok FKUB menurut pasal 8 ayat (1) PBM No. 9 dan 8 

Tahun 2006 adalah pertama, melakukan dialog dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. Kedua, mempertimbangkan keinginan organisasi 

keagamaan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, menyalurkan upaya organisasi 

keagamaan dan masyarakat pada materi kebijakan pemerintah 

pusat/walikota dalam bentuk rekomendasi. Keempat, melakukan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan agama serta kebijakan terkait kerukunan 

umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. dan kelima, mengirimkan 

surat rekomendasi untuk mengajukan permohonan rumah ibadah.4  

FKUB Makassar memiliki program tersendiri yang tidak lain tujuannya 

menjaga kerukunan umat beragama di kota Makassar. Arifuddin Ahmad 

dalam sebuah pertemuan di kediaman walikota Makassar mengatakan 

bahwa, program penguatan keimanan umat untuk semua sudah sepatutnya 

didukung penuh oleh FKUB karena itu adalah misi dari agama-agama, 

kemudian menjaga ahlak moral anak menjadi tujuan bangsa.5 Penghindaran 

akan sikap yang berlebihan dengan mendorong sikap moderat terhadap 

berbagai cara hidup, keadilan dan keseimbangan. Moderasi beragama 

merupakan proses pemahaman dan sumber pengamalan ajaran agama secara 

adil dan seimbang untuk menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan. 

Koordinasi antara FKUB dan pemerintah dalam melaksanakan program 

seperti dialog, penguatan moderasi beragama, mekanisme pendirian tempat 

ibadah merupakan upaya menciptakan kerukunan. Kegiatan ini kemudian 

                                                        
4Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Jakarta: BALITBANG Kementerian Agama R.I, 
2010), h. 44.  

5Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 mei 2024 
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menjelma menjadi komunitas dengan memberikan dana berupa anggaran 

dukungan pemerintah daerah.6  

Sosialisasi yang dilakukan dimasyarakat ada 2 bentuk sosialisasi yaitu 

sosialisasi formal yang di selenggarakan dikantor kelurahan dan sosialisasi non 

formal biasanya dilakukan dengan datang ke tempat-tempat ibadah suatu agama. 

Berikut model penguatan moderasi beragama yang diterapkan oleh 

FKUB Kota Makassar, diantaranya: 

Gambar 4.2 Pola Penguatan moderasi 

 

Pemerintah mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga-lembaga 

yang mewakili masing-masing agama, kemudian melaksanakan kegiatan yang 

bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama, yang dibantu oleh 

pemerintah daerah melalui dana hibah. Begitu pula mekanisme antara 

pemerintah dan FKUB dalam pelaksanaan program pemerintah sejalan 

dengan program pemerintah kota, yaitu memperkuat kepercayaan 

masyarakat. 

Alhamdulilllah kita bisa turut membantu pemerintah dalam 
menjalankan program penguatan keimanan umat dari lorong ke lorong 
dengan mengadakan sosisalisasi seputar perkuat keimanan. Dan 

                                                        
6Muhammad Qasim, Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar 17 mei 2024. 
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mekanismenya dari kurang lebih 40 orang di bagi 2-3 orang per 
kecamatan di Makassar.7 

Lebih lanjut sekretaris FKUB mengatakan bahwa pemerintah sejauh 

ini wajib di apresiasi penuh, karena ditahun 2023 pendanaan yang diberikan 

oleh pemerintah memasuki urutan ke 3 paling besar, dan targetnya ditahun 

2025 akan mengalami peningkatan dari masa bakti sebelumnya.8 FKUB 

Makassar memasang target ditahun bakti selanjutnya dengan menaikkan 

angka rekor yang di cetak pada masa bakti sebelumnya dengan lebih kuat 

dalam mendukung pemerintah kota dalam menjalankan program Penguatan 

keimanan umat untuk semua. Upaya ini dilakukan agar eksistensi FKUB dan 

nilai-nilai kerukunan dapat terealisasikan dalam bermasyarakat.  

Kolaborasi dengan pihak pemerintah dengan pihak FKUB merupakan 

strategi untuk meningkatkan efektifitas dalam mejaga kerukunan antar umat 

beragama di kota Makassar, yaitu dengan mendukung program pemerintah 

sekaligus FKUB sebagai organisasi yang berada di bawah naungan 

pemerintah, hal ini juga meningkatkan eksistensi FKUB dimasyarakat dengan 

upaya penguatan keimanan umat untuk semua. 

Tidak hanya itu Pemerintah Kota dan FKUB mengidupkan lorong 

wisata dengan sosialisasi sebagai bentuk kolaborasi antara program 

unggulan pemerintah Kota Makassar yaitu Lorong Wisata dengan Forum 

Kerukunan Umat Beragama dengan mendelegasikan 3 orang per Kecamatan 

untuk melakukan sosialisasi umat beragama. 

Program penguatan keimanan umat merupakan langkah awal sebagai 

metode dakwah struktural pemerintah Kota Makassar sebagai upaya menjaga 

ketahanan spiritual masyarakat kota Makassar sekaligus menjaga kerukunan 

                                                        
7 Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2024 
8Muhammad Qasim, Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar 17 Mei 2024  
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antar umat beragama, program ini dikolaborasikan dengan lembaga atau 

Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertujuan agar masyarakat akan 

disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif serta sikap 

moderat juga akan melekat pada diri seorang umat beragama.  

B. Dakwah Struktural Pemerintah Kota Dalam Merealisasikan Program 

Moderasi Beragama Di Kota Makassar 

Dalam  merealisasikan Program pemerintah Kota Makassar, maka 

dengan menggunakan metode dakwah Al Hikmah yaitu dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi di Kota Makassar kemudian  metode 

dakwah Al Mau’izah Hasanah yakni memberikan pengajaran yang baik 

kepada masyarakat Kota Makassar dengan tujuan moderasi beragama. 

1. Al-Hikmah 

Untuk merealisasikan moderasi beragama maka perlu memperhatikan 

situasi dan kondisi setempat atau mengidentifikasi potensi yang menjadi 

acuan untuk melaksanakan program penguatan keimanan umat yaitu dengan 

menggunakan metode dakwah Al-Hikmah. 

 Makassar sebagai ibukota provinsi sulawesi selatan dan sekaligus 

menjadi pintu yang terletak antara pulau-pulau sehingga imigran dari luar 

banyak yang masuk dari berbagai suku bangsa, hal ini menjadi pemicu dari 

munculnya perbedaan pendapat dari segi keagamaan. Beragam suku dan 

bangsa di Makassar seperti masyarakat Tionghoa, Arab, India dan berbagai 

bangsa dari negara Barat ada di Makassar, sehingga beragam persepsi 

menjadi tantangan utama bagi pemerintah kota Makassar untuk 

mengimplementasikan Moderasi beragama.  



54 
 

 
 

Menurut Arifuddin Ahmad moderasi beragama memberikan karpet 

merah bagi semua, baik itu  masyarakat muslim, konghucu, nasrani hindu dan 

budha. Moderasi beragama sebenarnya targetnya adalah kelompok-kelompok 

ultra-konservatif dan ultra-liberalisme.9 Semangat moderasi beragama adalah 

menemukan titiktemu dua kutub, disatu sisi ada pemeluk agama yang extrem 

dan meyakini kebenaran suatu teks agama serta menganggap sesat ajaran 

lain. Disisi lain umat beragama yang yang mendewakan akal sehingga 

mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan dasar ajaran agamanya 

demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. 

Kelompok ini biasa disebut extrem liberal.  

Selain itu, Ketua FKUB Kota Makassar memberikan pemahaman 

kepada masyarakat melakukan sosialisasi moderasi beragama untuk 

menguatkan keimanan di 14 kecamatan Kota Makassar. Upaya ini dilakukan 

untuk menghindari adanya penggiringan opini dari masyarakat beragama 

bahwa insiden tersebut tidak melibatkan suatu kelompok agama tertentu 

karena sejatinya semua agama mengajarkan kedamaian dan keselamatan.   

 Pluralisme tidak hanya menjadi pemicu konflik sosial, namun dapat 

merambah ke pemahaman keagamaan. Menurut Arifuddin Ahmad, perlu 

diketahui juga ciri-ciri dari fenomena perilaku beragama yang berlebihan, 

seperti:  

a) Teologi, paham ini seringkali menganggap dirinya sebagai pernyataan 

kebenaran yang paling benar dan menganggap keyakinan orang lain 

sebagai hal yang tidak benar, menjadi sesat/tidak melihat bahwa ada 

kepercayaan terhadap agama lain selain agamanya, sehingga dapat 

menimbulkan sikap ekstrim. 

                                                        
9Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2024  
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b) Ibadah, tanpa menghargai penafsiran kitab suci, aliran atau mazhab 

orang lain, yang dapat menimbulkan fanatisme, dan 

c) Muamalah, terciptanya hubungan sosial antar agama, ras, suku, golongan, 

budaya yang berbeda.10  

Perbedaan pandangan dalam keragaman sudah pasti ada, dan itu 

menjadi tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama, namun 

perbedaan pandangan dalam keragaman di Kota Makassar tidak hanya antar 

agama tapi juga perbedaan pandangan dalam beragama misalnya, sebuah 

aliran dalam agama yang mengaku pernah bertemu dengan Tuhan. Seperti 

dalam sebuah wawancara dengan Bapak Darius Allo Tangko mengatakan 

bahwa : 

Ada golongan yang mengaku bertemu Tuhan, aliran ini dinyatakan sesat 
karena banyak menyimpang dari ajaran Islam. Dalam hal ini FKUB dan 
MUI melakukan pendekatan dan mengusulkan kesepahaman dengan 
MUI Makassar bahwa aliran sesat tidak akan menyebar hingga aliran 
sesat tersebut pada akhirnya tidak ada lagi dan berkembang.11 

 Dengan beberapa fenomena yang terjadi, Makassar memiliki banyak 

persepsi tentang keagamaan sehingga hal ini memicu munculnya fantasi yang 

berlebihan perihal agama tertentu serta menjadi penyebab utama munculnya 

sikap ekstrem. Lalu tidak ada konflik antar agama dari segi perbedaan antar 

agama, namun kejadian pelaku bom bunuh diri pria dan wanita di Katedral 

menimbulkan persepsi bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh suatu agama. 

Oleh karena itu, untuk menghindari sikap-sikap intoleransi, dialog dengan 

berbagai agama merupakan cara untuk memahami hal ini guna menciptakan 

kerukunan, perdamaian, dan toleransi antar umat.12  

                                                        
10Arifuddin Ahmad Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2024 
11Darius Allo Tangko, Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Wawancara, Makassar, 17 Mei 

2024. 
12Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2024 
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Dakwah Al-hikmah dari program penguatan keimanan umat untuk 

semua adalah keberagaman yang ada di Kota Makassar menjadi alasan utama 

dari program ini, tidak hanya itu perbedaan pendangan juga menjadi hal yang 

menjadi pemicu munculnya sikap intoleran dan insiden-insiden yang 

sebenarnya tidak mengatasnamakan kelompok agama tertentu, namun 

karena adanya penggiringan opini yang berakar dari keragaman suku bangsa, 

maka penilaian tentang suatu insiden akan melihat identitas dari pelaku. 

2. Al-Mau’izah Hasanah 

Program Penguatan keimanan umat merupakan cara untuk menjaga 

kerukunan umat antar keyakinan di Kota Makassar dengan menghadirkan 

kajian atau seminar keagamaan yang bertujuan meningkatkan keimanan 

masyarakat.  

 Dalam merealisasikan Penguatan keimanan berbasis lorong terbagi 

menjadi beberapa indikator : 

a. Pengajian lorong dan Tahfidz Weekend 

Pengajian lorong dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat, 

dengan menghadirkan beberapa pembina dan muballigh yang berkompeten 

dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kota Makassar. 

Peserta dari pengajian ini bervariasi, mulai dari kalangan anak-anak sampai 

dengan yang sudah berumah tangga. 

Pembinaan qori’ dan hafidz atau biasa disebut dengan tahfidz 

weekend, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali, pembina yang di pilih 

juga harus mengikuti beberapa rangkaian pelatihan dan berpengalaman 

dalam bidang Tahfidz.13 

                                                        
13Muhammad Syarief, Kepala bagian Kesra Makassar, Wawancara, Makassar, 20  Mei 

2024 
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Pengajian lorong dan tahfizd weekend dimaksudkan agar pemahaman 
spiritual ditanamkan oleh orang tua dan pemerintah dengan tujuan 
anak-anak yang dibina sejak dini akan melahirkan generasi islam yang 
kuat, tidak hanya anak-anak tapi orang dewasa bahkan orang tua juga 
menjadi peserta dari Pengajian lorong dan tahfizd weekend sebagai 
pendidik untuk anak-anaknya dimasa yang akan datang.14 
 

Pengajian lorong dan Tahfizd Weekend bermaksud memberikan 

pendidikan nilai-nilai keislaman sejak dini juga sebagai sarana untuk 

mencetak penghafal al-Qur’an sekaligus penanaman nilai-nilai yang 

terkandung dalam al-Qur’an. Upaya ini dilakukan untuk mendorong 

kesadaran akan pentingnya pemahaman spiritual sejak dini sehingga orang 

tua akan lebih sibuk mendidik anak-anaknya dengan al-Qur’an tanpa 

melibatkan ajaran di luar agama Islam. 

b. Mendorong kehidupan toleransi 

Upaya untuk menerapkan kerukunan antar umat beragama, 

pemerintah kota Makassar mengajak beberapa tokoh agama dan tokoh 

masyarakat dalam menghadiri audiensi, seperti FKUB, LDII, dan lembaga 

keagamaan yang lainnya. Dalam audiensinya pemerintah kota Makassar 

menekankan agar meningkatkan sikap saling menghargai dan anak-anak 

yang perlu dijaga begitupun dengan sebaliknya.15 

FKUB sering dilibatkan dalam setiap permasalahan atau peristiwa, 

hampir semua fungsi terlibat, seperti kepolisian, pengurus FKUB. Misalnya 

pada hari libur besar atau akhir tahun, FKUB diikutsertakan setiap hari. 

Masalah organisasi, toleransi, pelaksanaan hari libur penting. Pada Juli dan 

Agustus 2022, FKUB akan bekerja sama dengan Densus 88 untuk menyelidiki 

munculnya aliran baru. Bahkan Densus 88 mengaku meragukan aliran 

                                                        
14Ali Harpan, PPTK Bina Mental dan Spiritual, Wawancara, Makassar, 20  Mei 2024 
15Arifuddin Ahmad, Ketua FKUB, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2024  
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Wahda. Walaupun wahdah ada di kalangan anggota FKUB dan tidak ada 

masalah antar aliran wahdah, namun aliran wahdah sering mengikuti atau 

mengikuti acara orang lain bahkan agama lain.16  

FKUB Kota Makassar mendukung program pemerintah Kota Makassar 

dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui kolaborasi antara FKUB 

dengan pemerintah dalam merealisasikan program moderasi beragama. 

Selain itu, pemerintah juga tetap menjaga hubungan dengan tokoh-tokoh 

agama dengan mengeluarkan surat edaran dan regulasi. 

Pemerintah Kota juga mengeluarkan surat yang dikeluarkan oleh 

badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kepada tokoh-tokoh agama 

sebagai bentuk komunikasi tertulis dengan tujuan pengadaan hari hari besar 

keagamaan dan tidak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan surat 

perintah kepada pemilik-pemilik usaha untuk yang melibatkan orang-orang 

lapangan untuk tidak mengganggu masyarakat yang melakukan perayaan 

hari besar keagamaan.17 

Komunikasi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya betuk 
persuratan yang di keluarkan dari kesbangpol dan juga larangan 
membuka hiburan malam pada saat hari besar keagamaan.18 

 Larangan membuka hiburan malam dari pemerintah kota Makassar 

sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap agama yang termasuk 

minoritas, sehingga kerukunan antar umat beragama dapat lebih terjaga dan 

masyarakat dapat beribadah dengan tenang. 

 

 

 

                                                        
16Usman Sofyan, Anggota Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan Umat 

FKUB,Wawancara, Makassar, 17 Mei 2024.  
17Zainal Ibrahim, Kepala Badan Kesbangpol, Wawancara, Makassar, 19 Mei 2024  
18Muhammad Syarief, Kepala bagian Kesra Makassar, Wawancara, Makassar, 20  Mei 
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3. Mendirikan rumah ibadah 

Ketua FKUB Makassar juga menerima banyak keluhan dari masyarakat 

diantaranya pembangunan rumah ibadah yang tidak mendapat izin dari lurah 

setempat. 

Masyarakat banyak mengeluh karena pembangunan rumah ibadah 
dari lurah setempat, penyebabnya karena kurangnya komunikasi  
antar masyarakat, tidak ada masalah dengan polusi dari proyek 
pembangunan itu, tapi ramah dan sopan juga sangat perlu, karena 
tidak mungkin ada rumah ibadah kalau tidak ada penganutnya sekitar 
pembangunan itu. Bisa dikatakan kita hidup berdampingan dan 
berilah sedikit sapaan atau senyuman, inilah yang menjadi misi kami 
dari FKUB untuk terus melakukan dialog kepada masyarakat.19 

Dalam hal ini FKUB memberikan pemahaman terkait hal tersebut, 

dengan melakukan sosialisasi dan dialog , bahwa kunci utama dalam menjaga 

kerukunan adalah komunikasi yang baik. Tantangan dan peluang dalam 

mengimplementasikan moderasi beragama adalah berada dalam 

kemajemukan atau keragaman sehingga pemerintah kota Makassar dapat 

menemukan titik menyatukan keragaman yang ada di kota Makassar.  

Dengan memperhatikan beberapa faktor dimiliki maka pemerintah 

kota Makassar membagi indikator untuk mengimplementasikan program 

Penguatan keimanan umat dari Penguatan keimanan umat di lorong wisata, 

bantuan dana pembangunan rumah ibadah dan kolaborasi dengan beberapa 

lembaga atau komunitas tertentu.  

Dalam hal pembangunan rumah ibadah, pemerintah kota Makassar 
sudah menyiapkan anggaran dan lahan dengan tujuan masyarakat di 
kota Makassar bisa hidup berdamppingan dalam keragaman, dengan 
ini kerukunan akan saling menguat. 20  

Pemerintah sudah menyiapkan program kemudian mengadakan 

rumah ibadah berdasarkan populasi umat beragama. Pengadaan rumah 

                                                        
19 Muhammad Qasim, Sekretaris FKUB, Wawancara, Makassar, 17 Mei 2024 
20 Muhammad Syarief, Kepala bagian Kesra Makassar, Wawancara, Makassar, 20  Mei 

2024 
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ibadah juga memperhatikan populasi umat sekitar yang akan dibangun 

rumah ibadah, karena jika tidak memperhatikan hal tersebut kekosongan 

dalam ibadah sangat mungkin terjadi bahkan menjadi bangunan yang 

dirusak.21  

Maksudnya rumah ibadah yang tidak terpakai atau tidak ada penganut 

agama sekita rumah ibadah tersebut sangat memungkinkan munculnya 

tindakan anarkis yang merusak fasiltas. Maka pemerintah kota Makassar 

tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah apabila tidak ada penganut 

agama di sekitar yang akan didirikan rumah ibadah. 

Pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh pemerintah kota 

dikolaborasikan dengan lembaga FKUB yang memiliki kepentingan serta 

kewajiban bagi lembaga itu sendiri untuk tetap menjaga kerukunan umat 

beragama di kota Makassar. FKUB melakukan survei tempat mengenai rumah 

ibadah yang akan didirikan dan pemerintah kota memberikan penganggaran 

dalam pembangunan rumah ibadah. Karena izin dan anggaran dari 

pemerintah tidak akan diberikan ketika penganut agama tertentu tidak 

memiliki populasi pada daerah yang akan didirikan rumah ibagad tersebut. 

Realisasi dari program penguatan keimanan umat untuk semua 

merupakan bentuk dakwah struktural dengan metode Al-Mau’izah Hasanah 

yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam menjalankan perintah-

perintah keagamaan dalam bentuk penguatan keimanan umat untuk semua, 

sekaligus mendukung kerukunan dalam keragaman masyarakat kota 

Makassar. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana 

sebagai penunjang ibadah seperti pendirian rumah ibadah, pengajian, dan 

sosialisasi terkait kerukunan umat beragama. 

                                                        
21 Ali Harpan, PPTK Bina Mental dan Spiritual, Wawancara, Makassar, 20  Mei 2024 
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Dakwah Struktural dari program penguatan keimanan umat 

dipandang dengan menggunakan metode dakwah Al-hikmah yaitu 

menganalisa situasi dan kondisi sekitar untuk menjaga kehidupan toleransi  

antar umat beragama dan Al-Mau’izah hasanah adalah memberikan edukasi 

atau pengajaran yang baik kepada masyarakat dengan sarana program 

Tahfidz Weekend dan pengajian lorong serta turut mendukung kehidupan 

toleransi.   

Dengan demikian metode Al-Hikmah  beberapa pandangan keagamaan 

yaitu klaim kebenaran dari suatu pihak agama yang menyatakan kebenaran 

hanya milik agama yang dianutnya dan mengatakan bahwa agama selain 

agama yang dianutnya adalah ajaran yang sesat. Kemajemukan ini 

melahirkan perbedaan pandangan dari segi Teologi, yaitu manganggap 

bahwa agama yang benar adalah agama yang dianutnya, kemudian dipandang 

dari segi Ibadah, yaitu kelompok yang mengabaikan tafisr atau teks suci 

sebuah kitab tentang perintah beribadah sehingga menganggap bahwa cara 

ibadahnya yang benar sedangkan, kelompok yang lain dianggap tidak sah. 

Dan yang terakhir, Muamalah yaitu relasi yang mesti dibangun dalam 

perbedaan agama maupun perbedaan dalam beragama.  

Metode dakwah Al-Mau’izah Hasanah, yaitu upaya menjaga kerukunan 

umat beragama adalah memberikan pengajaran yang baik dengan 

merealisasikan program penguatan keimanan umat melalui Pengajian lorong 

dan Tahfidz weekend serta memberikan edukasi tentang kehidupan dalam 

kemajemukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Makassar. 

Juga meberikan pelayanan untuk pengadaan rumah ibadah yang mesti 

meperhatikan kondisi umat beragama di kota Makassar, serta membangun 
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dan memeprkuat komunikasi antar tokoh agama berupa surat edaran dan 

regulasi terkasit moderasi beragama. 

Upaya menciptakan Makassar yang moderat yaitu dengan membuka 

ruang untuk beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan  

melakukan kajian/seminar/dialog keagamaan, mengadakan  sebuah audiensi 

terkait kerukunan umat beragama di kota Makassar, dan melibatkan lembaga, 

forum, komunitas atau organisasi yang mendukung kerukunan umat 

beragama di Kota Makassar. Selain itu, komunikasi juga di keluarkan dalam 

bentuk tertulis seperti regulasi, surat keputusan atau surat perintah. Surat ini 

dimaksudkan agar semua umat beragama tidak mudah terprovokasi atau 

terpengaruh dengan beberapa insiden-insiden yang terlihat membawa 

identitas agama tertentu, padahal tidak ada unsur keagamaan dalam sebuah 

insiden yang terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan penelitian di lapangan dapat di 

paparkan sebuah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemerintah kota Makassar mengusung program penguatan keimanan 

umat dengan tujuan agar semua umat beragama kembali memperkuat 

pemahaman pemahaman spirirtualnya, karena dengan 6 agama yang 

ada di Kota Makassar semua diakui dan mejadi kunci keselamatan dan 

kedamaian dalam bermasyarakat. Pemerintah juga berkolaborasi 

dengan FKUB Makassar dengan maksud menciptakan kerukunan umat 

dalam keragaman di Kota Makassar. 

2. Dakwah struktural pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan 

moderasi beragama adalah dengan memperhatikan situsasi dan 

kondisi Kota Makassar (Al-hikmah), salah satu contoh yaitu terjadinya 

insiden bom bunuh diri di sebuah rumah ibadah yang menimbulkan 

pertanyaan dan pernyataan yang beredar dimasyarakat. Maka upaya 

pemerintah kota Makassar yaitu dengan menciptakan program 

penguatan keimanan umat yaitu Tahfidz Weekend dan pengajian 

lorong serta memberikan pengajaran yang baik (Al-Mau’izah Hasanah) 

dengan mendorong kehidupan toleransi.  
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis penulis strategi pemerintah kota bagian 

Kesejahteraan Rakyat dalam mengimplementasikan moderasi beragama di 

Kota Makassar sangat dirasakan manfaatnya dalam menjalankan program 

yang mendukung moderasi beragama. Pemahaman mengenai makna 

moderasi beragama diharapkan dapat lebih terwujud pada semua kalangan, 

tidak hanya pemerintah selaku pelaksana dan anggota forum atau organisasi 

keagamaan, namun masyarakat lokal juga akan memahami pentingnya 

penguatan keimanan dan moderasi beragama. 

Dari hasil analisis penulis, maka teori dakwah Al-Mujadalah sebagai 

bentuk dialog antar umat beragama sudah termasuk ke dalam metode Al-

Hikmah yang mengamati kondisi sekitar dan Al- Mau’izatil Hasanah yang 

memberikan pengajaran yang baik agar kerukunan umat beragama tetap 

terjaga. 
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