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BAB	I	

PENDAHULUAN	

A. Latar	Belakang	Masalah	
Kebudayaan,	 kepercayaan,	 dan	kelompok	etnik	 yang	beragam	adalah	 fitur	 khas	

dan	 keistimewaan	 Indonesia,	 yang	 tidak	 biasa	 ditemukan	 di	 negara-negara	 lain.	

Menghormati	 satu	 sama	 lain	 adalah	 dasar	 penting	 dalam	 menciptakan	 kesatuan	 dan	

persatuan	di	tengah	keanekaragaman	tersebut.1	

Keberagaman	ini	juga	memperkaya	pengalaman	sosial	dan	budaya,	menginspirasi	

kreativitas	 dan	 inovasi,	 serta	 membawa	 berbagai	 perspektif	 yang	 memperkuat	

pemahaman	dan	kerjasama	antar	komunitas.	Melalui	perayaan	dan	pengakuan	terhadap	

keunikan	masing-masing	 kelompok,	 Indonesia	menunjukkan	 bagaimana	 keragamanan	

dapat	 menjadi	 kekuatan	 yang	 mempersatukan,	 bukan	 faktor	 yang	 memisahkan.	

Indonesia,	sebagai	negara	yang	kaya	akan	kebudayaan,	tak	lepas	dari	tantangan	uniknya	

sendiri	dan	berpotensi	mengalami	konflik	jika	tidak	ditangani	dengan	cermat.2	Di	antara	

tantangan	tersebut,	sikap	tidak	toleran,	terutama	di	bidang	pendidikan,	merupakan	salah	

satu	isu	utama.		

Hal	 ini	 membutuhkan	 pendekatan	 yang	 komprehensif	 dan	 kolaboratif	 untuk	

mempromosikan	pemahaman	dan	penghargaan	lintas	budaya	di	lingkungan	pendidikan.	

Pendidikan	 yang	 inklusif	 dan	 menghargai	 keragaman	 bisa	 menjadi	 kunci	 dalam	

membangun	sikap	toleransi	dan	mengurangi	ketegangan	antar	kelompok,	menciptakan	

 
1	 Suprapto	 Suprapto,	 “Integrasi	 Moderasi	 Beragama	 Dalam	 Pengembangan	 Kurikulum	 Pendidikan	

Agama	Islam,”	EDUKASI:	Jurnal	Penelitian	Pendidikan	Agama	Dan	Keagamaan	18	(December	29,	2020):	355,	
https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750.	

2	 Nazarudin,	 “Problem	 Penerapan	 Pendidikan	 Agama	 Islam	 Pada	Mahasiswa	Magang	Di	Madrasah	
Aliyah	Palembang,”	Jurnal	Pendidikan	Agama	Islam	(Journal	of	Islamic	Educatio	2,	no.	1	(2014):	218.	



 

 

2 

lingkungan	 yang	 kondusif	 bagi	 pertumbuhan	 dan	 pembelajaran	 yang	 sehat	 di	 antara	

generasi	muda	Indonesia.	

Menurut	 laporan	dari	 tirto.id,	 telah	 terjadi	peningkatan	prilaku	 intoleransi	yang	

signifikan	di	kalangan	guru,	dosen,	serta	siswa	dan	mahasiswa	dalam	dua	tahun	terakhir.	

Riset	 yang	 dilakukan	 oleh	 Pusat	 Pengkajian	 Islam	 dan	 Masyarakat	 (PPIM)	 Convey	

menemukan	bahwa	mayoritas	guru	dan	dosen	(87%)	serta	siswa	dan	mahasiswa	(86%)	

mendukung	 pelarangan	 terhadap	 kelompok	 minoritas	 yang	 dianggap	 bertentangan	

dengan	ajaran	Islam.	Mereka	juga	sepakat	bahwa	jihad	merupakan	usaha	melawan	musuh	

Islam	 dan	 bahwa	 tindakan	 bom	 bunuh	 diri	 adalah	 bentuk	 jihad.	 Lebih	 lanjut,	mereka	

berpendapat	bahwa	sikap	intoleran	terhadap	minoritas	tidak	merupakan	masalah.	

Perilaku	 diskriminatif	 berdasarkan	 kepercayaan	 agama,	 yang	 dikenal	 sebagai	

intoleransi	agama,	meliputi	tindakan	seperti	kekerasan	fisik,	pengusiran,	penghinaan,	dan	

pembatasan	akses	 terhadap	 layanan	publik	atau	kesempatan	kerja	 terhadap	kelompok	

agama	 tertentu.	 Di	 Indonesia,	 insiden	 intoleransi	 berbasis	 agama	 telah	 meningkat	

belakangan	 ini,	 yang	 terlihat	 dari	 berbagai	 kejadian	 seperti	 serangan	 terhadap	 rumah	

ibadah,	penolakan	terhadap	pembangunan	rumah	ibadah	baru,	dan	kekerasan	terhadap	

pemeluk	agama	tertentu.	

Menjaga	 kerukunan	 antarumat	 beragama,	 Kementerian	 Agama,	 yang	 sering	

disebut	 Kemenag,	 terus	 berusaha	 menemukan	 strategi	 terbaik	 dalam	 mengelola	

keragaman	masyarakat	Indonesia	yang	sangat	beraneka	ragam.	Keragaman	ini	mencakup	

berbagai	suku,	etnis,	budaya,	dan	agama,	yang	menjadi	bagian	 integral	dari	kehidupan	

masyarakat,	dari	Aceh	hingga	Papua.	Kerukunan	antarumat	beragama	merupakan	aspek	
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yang	 sangat	 penting	 dan	 kritis	 dalam	 upaya	 membangun	 bangsa	 Indonesia	 menjadi	

negara	yang	maju	dan	kompetitif.		

Kementerian	 Agama	 telah	 mengembangkan	 sebuah	 pendekatan	 yang	 dikenal	

sebagai	 "moderasi	 beragama"	 sebagai	 cara	 untuk	 memelihara	 kerukunan	 antarumat	

beragama.	Tujuan	dari	konsep	ini	bukan	untuk	memoderasi	agama	itu	sendiri,	melainkan	

untuk	memoderasi	bagaimana	kita	memahami	dan	melaksanakan	ajaran	agama	dalam	

konteks	kehidupan	bermasyarakat,	terutama	di	tengah	keberagaman	masyarakat.	Secara	

umum,	 moderasi	 merupakan	 prinsip	 atau	 tindakan	 yang	 bertujuan	 untuk	 menjaga	

keseimbangan	atau	mengendalikan	sesuatu	agar	tidak	berlebihan	atau	ekstrem.3	Konsep	

ini	 berlaku	 dalam	 berbagai	 lingkup,	 termasuk	 dalam	 aspek	 politik,	 sosial,	 keagamaan,	

serta	manajemen	 forum	online.	 Istilah	 seperti	moderasi	politik,	 sosial,	dan	keagamaan	

adalah	beberapa	contoh	yang	sering	kita	temui	dan	dengar.	

Dalam	 ranah	 sosial,	 moderasi	 berkaitan	 dengan	 sikap	 atau	 tindakan	 yang	

menghindari	 keekstreman,	 yang	mendukung	 percakapan	 dan	 pemahaman	 bersama	 di	

antara	 individu	 atau	 kelompok	 yang	 berbeda	 dalam	 masyarakat.4	 Hal	 ini	 untuk	

menghindari	 ekspresi	 atau	 tindakan	yang	 terlalu	provokatif	 atau	 radikal.	Dalam	aspek	

keagamaan,	berbagai	tradisi	agama	menganjurkan	prinsip	moderasi,	yang	menekankan	

pentingnya	 menjalankan	 kepercayaan	 agama	 dengan	 menghormati	 orang	 lain	 serta	

menghindari	 ekstremisme	 atau	 fanatisme	 dalam	 keyakinan	 dan	 praktik	 agama.	 Oleh	

karena	itu,	moderasi	sangat	penting	untuk	menciptakan	suasana	yang	aman,	beradab,	dan	

 
3	 Falihal	Hairi,	 “Kompetensi	Guru	Pendidikan	 Islam	Dalam	Pengelolaan	Pembelajaran	Di	Madrasah	

Aliyah	 As’Adiyah	 Puteri	 Sengkang	 Kabupaten	 Wajo,”	 Inspiratif	 Pendidikan	 8,	 no.	 1	 (2019):	 195–211,	
https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.7805.	

4	Risma	Amiliya	Indahsari,	Nurul	Hasanah,	and	Nur	Indahsari,	“Pengelolaan	Administrasi	Madrasah	
Dalam	Meningkatkan	Kualitas	 Pendidikan	Di	Madrasah	Aliyah	Negeri	 (MAN)	 Sidoarjo,”	 Jurnal	 Administrasi	
Pendidikan	Islam	1,	no.	2	(2019):	119–34,	https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.119-134.	
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teratur	dalam	berbagai	segi	kehidupan,	serta	untuk	menghindari	sikap	ekstrem	yang	bisa	

mengganggu	keharmonisan	dan	ketertiban.	

Istilah	Moderasi	Beragama	tercantum	dalam	roadmap	Kementerian	Agama	untuk	

periode	 2020-2024	 yang	 berfokus	 pada	 penguatan	 moderasi	 beragama.	 Moderasi	

beragama	 didefinisikan	 sebagai	 pendekatan,	 sikap,	 dan	 praktik	 dalam	 menjalankan	

agama	bersama-sama	dalam	kehidupan	sehari-hari,	dengan	cara	mengaktualisasikan	inti	

ajaran	agama	yang	menghormati	martabat	manusia	dan	mempromosikan	kesejahteraan	

bersama.	 Ini	 didasarkan	 pada	 prinsip	 keadilan,	 keseimbangan,	 dan	 penghormatan	

terhadap	konstitusi	sebagai	fondasi	kesepakatan	bangsa.5	Konsep	Moderasi	Beragama	ini	

bertujuan	untuk	mendorong	pengamalan	agama	yang	harmonis	dalam	masyarakat	yang	

pluralistik.	 Dengan	 mengedepankan	 prinsip-prinsip	 seperti	 toleransi,	 penghargaan	

terhadap	keragaman,	dan	penolakan	terhadap	ekstremisme,	Moderasi	Beragama	menjadi	

alat	vital	dalam	membina	dialog	antaragama	serta	memperkuat	integrasi	sosial.	Hal	ini	

penting	 untuk	menjaga	 keutuhan	 dan	 persatuan	 bangsa,	 terutama	 dalam	menghadapi	

tantangan	global	yang	memerlukan	pemahaman	dan	kerjasama	lintas	agama	dan	budaya.	

Agar	 tujuan	 dari	 penguatan	 dari	moderasi	 beragama	 itu	 dapat	 terwujud,	maka	

diperlukan	adanya	pemahaman	dan	 implementasi	 bagi	 setiap	 lembaga	yang	berada	di	

bawah	 naungan	 Kementrian	 Agama,	 salah	 satunya	 adalah	 lembaga	 pendidikan	

keagamaan.	 Diharapkan	 bahwa	 lembaga	 pendidikan,	 sebagai	 pintu	 utama	 dalam	

membina	 dan	 meningkatkan	 kecerdasan	 manusia,	 berperan	 sebagai	 tempat	

pembelajaran	 yang	 efektif	 dalam	 membimbing	 perilaku	 manusia	 ke	 arah	 yang	 lebih	

 
5	Peraturan	Menteri	Agama	Kementerian	Agama	Nomor	29	Tahun	2020	Tentang	Roadmap	Reformasi	

Birokrasi	Kementerian	Agama	Tahun	2020-2024,	n.d.	
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positif,	 sambil	 selalu	menonjolkan	 nilai-nilai	 kemanusiaan	 dalam	 setiap	 kegiatan	 yang	

dijalankan.6	Untuk	menghilangkan	tindakan	intoleransi	dari	sistem	pendidikan,	penting	

untuk	 menerapkan	 sebuah	 konsep	 pendidikan	 yang	 mengutamakan	 moderasi	 dalam	

aspek	keagamaan.	

Madrasah,	 secara	 garis	 besar,	 adalah	 institusi	 pendidikan	 dasar	 dan	menengah	

yang	di	bawah	naungan	Kementerian	Agama	Republik	 Indonesia,	dengan	karakteristik	

khas	berbasis	ajaran	Islam.	Tingkatan	pendidikan	di	Madrasah	meliputi	Raudatul	Athfal	

(RA),	 Madrasah	 Ibtidaiyah	 (MI),	 Madrasah	 Tsanawiyah	 (MTs),	 dan	 Madrasah	 Aliyah	

(MA).7	 Sulawesi	 Selatan	 dipilih	 sebagai	 tempat	 utama	 untuk	 melakukan	 penelitian.	

Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengkaji	secara	lebih	dalam	mengenai	nilai-nilai	moderasi	

beragama	yang	diadopsi,	sebagai	bagian	dari	upaya	mengembangkan	model	pendidikan	

Madrasah	yang	berfokus	pada	kebebasan	dan	penguatan	nilai-nilai	toleransi	beragama.	

Selanjutnya,	penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengidentifikasi	perilaku	intoleransi	

sebagai	 isu	 keagamaan	 yang	 berpotensi	 menyebabkan	 disintegrasi	 dan	 menghambat	

harmoni	keberagaman	di	Indonesia.	Penelitian	ini	juga	berusaha	mengembangkan	model	

atau	strategi	untuk	menerapkan	konsep	moderasi	beragama	melalui	pendidikan	Islam.	

Meskipun	 begitu,	 telah	 ada	 beberapa	 studi	 yang	 dilakukan	 sebelumnya	 mengenai	

pendidikan	moderasi	beragama	di	lembaga	pendidikan,	termasuk	penelitian	yang	telah	

dijalankan	 oleh	 oleh	 Umar	 Al	 Faruq	 dan	 Dwi	 Noviani	 (2021)	 tentang	 “Pendidikan	

 
6	I	Wayan	Suasta,	“Moderasi	Beragama	Dalam	Keberagaman	Di	Masa	Covid	19	‘	Pandangan	Pendidikan	

Hindu	,’”	Japam	1,	no.	2	(2021):	84–93.	
7	 Abdul	 Aziz,	 “AKAR	MODERASI	 BERAGAMA	DI	 PESANTREN	 (Studi	 Kasus	Di	Ma’had	Aly	 Sukorejo	

Situbondo	Dalam	Terbentuknya	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama),”	Ar-Risalah:	Media	Keislaman,	Pendidikan	Dan	
Hukum	Islam	18,	no.	1	(2020):	142,	https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348.	
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Moderasi	 Beragama	 sebagai	 Perisai	 Radikalisme	 di	 Lembaga	 Pendidikan”.8	 Hasil	

penelitian	menunjukkan	bahwa	implementasi	pendidikan	moderasi	beragama	di	SMA	SPI	

Batu	 mampu	 membentuk	 sikap	 dan	 perilaku	 moderat	 peserta	 didik	 sehingga	 paham	

radikalisme	dapat	dicegah	untuk	tumbuh	dan	berkembang	di	lembaga	tersebut.	Adapun,	

proses	 pendidikan	 moderasi	 beragama	 di	 lembaga	 tersebut	 dilakukan	 melalui	 sistem	

integrasi	antara	sekolah,	asrama,	dan	Kampung	Kids	(KD).	

Kedua,	 penelitian	 tentang	 “Pendidikan	 Moderasi	 Beragama	 untuk	 Generasi	

Milineal:	Studi	Kasus	‘Lone	Wolf’	pada	Anak	di	Medan”	yang	dilakukan	oleh	Elma	Haryani	

(2020).	 Studi	 ini	menemukan	bahwa	kekerasan	agama	yang	dilakukan	oleh	anak-anak	

sering	 dipicu	 oleh	 ajaran	 radikal	 yang	 mereka	 temukan	 di	 internet.	 Sebagai	 respons,	

penelitian	 ini	 menyarankan	 bahwa	 sudah	 waktunya	 untuk	 negara	 mengintervensi	

ceramah	keagamaan	yang	bias,	ujaran	kebencian,	dan	 terorisme	siber	dengan	 regulasi	

dan	pengawasan	yang	 tepat.	 Selain	 itu,	 studi	 ini	 juga	menekankan	perlunya	orang	 tua	

untuk	 lebih	waspada	 terhadap	 dampak	 negatif	 teknologi	 dan	memupuk	 kebersamaan	

keluarga	dengan	menanamkan	nilai-nilai	agama	yang	moderat.	

Studi	 terbaru	 oleh	 Muaz	 dan	 Uus	 Ruswandi	 (2022)	 yang	 berjudul	 “Moderasi	

Beragama	 dalam	 Pendidikan	 Islam”	mengungkapkan	 bahwa	 sekolah,	 sebagai	 institusi	

pendidikan,	 menekankan	 peran	 penting	 guru	 PAI	 dalam	 mentransfer	 pengetahuan	

kepada	 siswanya.	 Penelitian	 ini	 menyoroti	 pergeseran	 paradigma	 pembelajaran	 yang	

memberi	lebih	banyak	ruang	bagi	siswa	untuk	mengembangkan	kemampuan	berpikir	dan	

kreativitas	 mereka.	 Hal	 ini	 bertujuan	 untuk	 membentuk	 individu	 yang	 tidak	 hanya	

 
8	Umar	Al	Faruq	and	Dwi	Noviani,	 “Pendidikan	Moderasi	Beragama	Sebagai	Perisai	Radikalisme	Di	

Lembaga	Pendidikan”	14,	no.	01	(2021):	59–77.	
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memiliki	 spiritualitas	 agama	 yang	 kuat,	 tapi	 juga	 berkarakter	 mulia,	 berkepribadian	

unggul,	cerdas,	memiliki	rasa	estetika,	serta	sehat	secara	fisik	dan	mental.	

Informasi	 awal	 yang	 diperoleh	 dari	 beberapa	 Madrasah	 di	 Sulawesi	 Selatan	

menunjukkan	adanya	fenomena	dimana	siswa	dan	guru	sering	kali	saling	mengkafirkan	

dan	berdebat	tentang	pemahaman	agama,	khususnya	terkait	perayaan	hari	besar	agama	

lain,	 seperti	 Natal	 dalam	 agama	 Kristen.	 Beberapa	 dari	 mereka	 berpendapat	 bahwa	

mengucapkan	 selamat	 Natal	 tidak	 diperbolehkan	 secara	 hukum	 agama.	 Selain	 itu,	

terdapat	juga	perbedaan	pemahaman	terkait	tradisi	dan	budaya	lokal,	contohnya	ketika	

guru	atau	siswa	yang	melaksanakan	maulid	barzanji	dianggap	sebagai	bid'ah	karena	tidak	

pernah	dilakukan	oleh	Nabi	Muhammad	shallallahu	alaihi	wasallam.	

Ketiga	studi	sebelumnya	dan	beberapa	studi	lainnya	telah	fokus	pada	penerapan	

moderasi	 beragama	 dalam	 pendidikan.	 Hasil	 dari	 peneliti	 sebelumnya	 telah	

mengungkapkan	 bagaimana	 moderasi	 beragama	 diterapkan	 pada	 berbagai	 tingkatan	

pendidikan,	lokasi,	dan	institusi	yang	berbeda.	Namun,	belum	ada	penelitian	khusus	yang	

mengkaji	implementasi	nilai-nilai	moderasi	beragama	dalam	mengatasi	radikalisme	pada	

tingkat	Madrasah	 di	 Sulawesi	 Selatan.	 Oleh	 karena	 itu,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	

mengkaji	penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama	pada	Madrasah	di	Sulawesi	Selatan.	

B. Rumusan	Masalah	
Rumusan	masalah	dari	penelitian	ini	adalah,	yaitu:		

1. Bagaimana	pengimplementasian	nilai-nilai	Moderasi	Beragama	pada	Madrasah	di	

Sulawesi	Selatan?		

2. Bagaimana	 Strategi	 dalam	 mengimplementasikan	 nilai-nilai	 Moderasi	 Beragama	

pada	Madrasah	di	Sulawesi	Selatan?	
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3. Bagaimana	 dampak	 pengimplementasian	 dari	 nilai-nilai	Moderasi	 Beragama	 pada	

Madrasah	di	Sulawesi	Selatan?	

C. Tujuan	dan	Kegunaan	Penelitian	

1. Tujuan	Penelitian	

Secara	 umum,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	memberikan	 pengembangan	 hukum	

Islam.	Sedangkan	secara	khusus	yaitu	untuk:	

a. Mendeskripsikan	 bentuk	 pengimplementasian	 nilai-nilai	 Moderasi	 Beragama	 pada	

Madrasah	di	Sulawesi	Selatan	

b. Menganalisis	strategi	pengimplementasian	nilai-nilai	Moderasi	Beragama	pada	Madrasah	

di	Sulawesi	Selatan	

c. Menganalisis	 dampak	 pengimplementasian	 dari	 nilai-nilai	 Moderasi	 Beragama	 pada	

Madrasah	di	Sulawesi	Selatan	

2. Kegunaan	Penelitian	

Kegunaan	dalam	riset	 ini	akan	menambah	referensi	dan	khasanah	keilmuan	dalam	

bidang	pendidikan	Islam,	khususnya	pada	regulasi	tentang	penguatan	Moderasi	Beragama.	

b. Kegunaan	Teoritis	

1) Hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 berkonstribusi	 bagi	 pendidikan	 pada	 umumnya	 dan	

peningkatan	mutu	Madrasah	terutama	pada	aspek	moderasi.	

2) Hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 mengembangkan	 konsep,	 langkah	 dan	 strategi	 yang	

dilakukan	dalam	rangkan	berlangsunya	pendidikan	moderasi	beragama	di	Madrasah.	

3) Hasil	ini	ditujukan	untuk	menemukan	langkah	strategis	dalam	implikasi	penerapan	

moderasi	beragama	di	lingkungan	Madrasah.	

b. Kegunaan	Praktis	
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1) Diharapkan	 dapat	 menarik	 minat	 bagi	 peneliti	 lainnya	 untuk	 mengembangkan	

penelitian	yang	sama,	sehingga	penelitian	mengenai	moderasi	beragama	yang	tentu	

akan	 memberikan	 sumbangan	 yang	 sangat	 berarti,	 khususnya	 pada	 Madrasah	 di	

Sulawesi	Selatan.	

2) Penelitian	 ini	 pula,	 diharapkan	 dapat	 berfungsi	 dalam	memberikan	 penilaian	 dan	

pengukuran	terhadap	pelaksanaan	moderasi	beragama	pada	 lingkungan	Madrasah	

khususnya	di	Sulawesi	Selatan.	

3) Hasil	 penelitian	 ini	 diharapkan	 berguna	 bagi	 khazanah	 kepustakaan	 baik	 di	 UIN	

Alauddin	 terutama	 pada	 Madrasah,	 sehingga	 dapat	 berfungsi	 sebagai	 media	

informasi	yang	bersifat	literal	tentang	kompetensi	profesional	guru	Madrasah.	

D. Kajian	Terdahulu	yang	Relevan	(Literature	Review)	
Dalam	 penelitian	 ini	 terdapat	 beberapa	 penelitian	 sebelumnya	 yang	 relevan	 dan	

dijadikan	sebagai	bahan	kajian	telaah	pustaka.	

1. Disertasi	yang	ditulis	oleh	Bina	Prima	Panggayuh	(2023)	tentang	“Inovasi	Pendidikan	

Moderasi	 Beragama	 di	 Sekolah	 Kota	 Metropolitan	 (Studi	 Kasus	 di	 SMA	

Muhammadiyah	 2	 Surabaya	 dan	 MA	 Tahdzibun	 Nufus	 Jakarta)”.9	 Penelitian	 ini	

menyimpulkan	bahwa	pemahaman	 siswa	mengenai	moderasi	 dalam	agama	 sudah	

cukup	 baik.	 Implementasi	 pendidikan	 tentang	 moderasi	 agama	 dapat	 dilakukan	

dengan	berbagai	cara,	termasuk	melalui	kebijakan	sekolah,	pembelajaran,	kegiatan	

ekstrakurikuler,	 pembiasaan,	 kegiatan	 keagamaan,	 dan	 kerjasama.	 Terdapat	

berbagai	 inovasi	 dalam	 pendidikan	 moderasi	 agama,	 seperti	 kebijakan	 sekolah,	

 
9	Bina	Prima	Panggayuh,	“Inovasi	Pendidikan	Moderasi	Beragama	Di	Sekolah	Kota	Metropolitan	(Studi	

Kasus	Di	SMA	Muhammadiyah	2	Surabaya	Dan	MA	Tahdzibun	Nufus	Jakarta)”	(UIN	Sunan	Ampel	Surabaya,	
2023).	
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materi	 pelajaran	 PAI	 dan	 SKI,	 kegiatan	 ekstrakurikuler,	 pembiasaan	 di	 sekolah,	

kegiatan	keagamaan,	dan	kerjasama	dengan	masyarakat,	orang	tua,	serta	pemerintah.	

Penelitian	ini	lebih	menekankan	pada	konsep	inovasi	yang	telah	diimplementasikan	

dalam	 pendidikan	 moderasi	 agama	 dan	 memberikan	 rekomendasi	 untuk	

meningkatkan	 konsep	 pendidikan	 yang	 ada.	 Sementara	 itu,	 penelitian	 selanjutnya	

akan	lebih	fokus	pada	analisis	pendidikan	moderasi	agama	yang	sedang	berlangsung,	

termasuk	 strategi	dan	pola	 yang	diterapkan	 serta	dampaknya	 terhadap	 siswa	dan	

tenaga	 pendidik	 di	 Madrasah.	 Kedua	 penelitian	 ini	 memiliki	 kesamaan	 dalam	

menggunakan	 konsep	 pendidikan	 moderasi	 agama	 sebagai	 fokus	 utama	 dan	

metodologi	penelitian	yang	serupa.	

2. Disertasi	yang	ditulis	oleh	Deni	Suryanto	 (2023)	dengan	 judul	 “Internalisasi	Nilai-

nilai	 Moderasi	 Beragama	 Pada	 Kurikulum	 Pendidikan	 Agama	 Islam	 di	 Perguruan	

Tinggi	Kota	Dumai”.10	Studi	ini	mengungkapkan	bahwa	lingkungan	Perguruan	Tinggi	

di	Kota	Dumai	masih	 rentan	 terhadap	pengaruh	pemikiran	 ekstremis	dan	 radikal,	

yang	tercermin	dari	nilai-nilai	moderasi	beragama	yang	belum	terinternalisasi	secara	

penuh.	Hal	 ini	 bertentangan	dengan	potensi	 heterogenitas	 dan	 latar	 historis	 serta	

geografis	 Perguruan	 Tinggi	 Kota	 Dumai.	 Penelitian	 ini	 juga	 menemukan	 bahwa	

proses	 internalisasi	 nilai	 moderasi	 beragama	 di	 perguruan	 tinggi	 tersebut	 lebih	

banyak	 berkonsentrasi	 pada	 aspek	 kognitif	 dan	 afektif,	 sementara	 aspek	

psikomotorik	juga	penting	dalam	penanaman	nilai	moderasi	beragama.	Faktor-faktor	

yang	mempengaruhi	internalisasi	nilai	moderasi	beragama	di	Perguruan	Tinggi	Kota	

 
10	Deni	Suryanto,	“Internalisasi	Nilai	Moderasi	Beragama	Pada	Kurikulum	Pendidikan	Agama	Islam	Di	

Perguruan	Tinggi	Kota	Dumai,”	Repository.Uin-Suska.Ac.Id,	2023.	
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Dumai	termasuk	kurikulum	PAI,	pengalaman	dan	keahlian	dosen,	fasilitas	kampus,	

pengaruh	 eksternal	 dari	 masyarakat,	 serta	 latar	 belakang	 pendidikan	mahasiswa.	

Selain	 itu,	 menurut	 Dosen	 PAI,	 Pimpinan	 yayasan,	 Mahasiswa,	 dan	 Rektor	 di	

Perguruan	 Tinggi	 Kota	 Dumai,	 salah	 satu	 cara	 efektif	 internalisasi	 adalah	melalui	

pemahaman	 yang	 baik	 dan	 persamaan	 persepsi,	 serta	 pendekatan	 transformatif,	

transaksi,	 dan	 transinternalisasi.	 Studi	 ini	 memiliki	 kesamaan	 dengan	 penelitian	

mendatang	dalam	hal	konsep	moderasi	beragama	dalam	kurikulum	pembelajaran	di	

Madrasah	atau	institusi	pendidikan	Islam.	Namun,	perbedaannya	terletak	pada	fokus	

penelitian	mendatang	 yang	 lebih	 pada	 proses	 implementasi	 pendidikan	moderasi	

beragama	di	Madrasah	dan	dampaknya	dalam	mengatasi	intoleransi	dan	radikalisme	

di	 tingkat	pendidikan	Madrasah,	serta	 implikasinya	 terhadap	proses	pembelajaran	

dan	pencapaian	pembelajaran	siswa.	

3. Disertasi	 yang	 ditulis	 oleh	 Ach.	 Sayyi	 (2020)	 tentang	 “Pendidikan	 Islam	Moderat:	

Studi	 Internalisasi	 Nilai-nilai	 Islam	 Moderat	 di	 Pesantren	 Annuqayah	 Daerah	

Lubangsa	dan	Pesantren	Annuqayah	Daerah	Latee	Guluk-guluk	Sumenep”.11	Studi	ini	

mengungkap	 bahwa:	 1)	 Pengembangan	 nilai-nilai	 Islam	 moderat	 di	 pesantren	

federasi	Annuqayah	didasarkan	pada	visi	dan	misi,	kurikulum,	interaksi,	serta	budaya	

dan	 tradisi	 yang	 ada.	 Nilai-nilai	 ini	 mencakup	 Qana’ah	 (penerimaan),	 Tawadhu’	

(rendah	hati),	Acabis	(mengunjungi	Kyai),	kebersamaan,	solidaritas,	kepekaan	sosial,	

patriotisme,	kesederhanaan	santri,	konsistensi,	menjalin	hubungan	baik,	pelayanan,	

kasih	sayang,	gotong	royong,	dan	kemandirian	santri.	2)	Proses	pendidikan	Islam	di	

 
11	Ach.	Sayyi,	“Pendidikan	Islam	Moderat	(Studi	Internalisasi	Nilai-Nilai	Islam	Moderat	Di	Pesantren	

Annuqayah	Daerah	Lubangsa	Dan	Pesantren	Annuqayah	Daerah	Latee	Guluk-Guluk	Sumenep)”	(Universitas	
Islam	Malang,	2020).	
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pesantren	 ini	 terinternalisasi	melalui	berbagai	kegiatan	dan	pendekatan,	 termasuk	

visi	dan	misi,	kurikulum	pesantren,	penerapan	moralitas	trilogi	inklusif,	dan	integrasi	

pembelajaran.	Pendekatan-pendekatan	ini	dibagi	menjadi	dua	aspek:	orientasi,	yang	

diwujudkan	 melalui	 keteladanan,	 dan	 aktualisasi,	 yang	 dilaksanakan	 melalui	

pembelajaran	tradisional	yang	berakar	pada	kearifan	lokal.	 Ini	termasuk	habituasi,	

pelestarian	 tradisi,	 interaksi	 edukatif,	 indoktrinasi,	 pendekatan	 interpersonal,	

kelompok,	 instruksional,	 pengawasan,	 bimbingan,	 serta	 pendekatan	 targhib	 dan	

tarhib.	 3)	 Model	 pendidikan	 Islam	 moderat	 di	 pesantren	 ini	 dibangun	 atas	

kemampuan	sosial	yang	merupakan	hasil	dari	kombinasi	model	spiritual	holistik	dan	

model	integratif	inklusif.	

Dengan	demikian,	temuan	model	baru	dalam	penelitian	ini	adalah	model	pendidikan	

Islam	moderat	 berbasis	 spiritual	 holistik	 dan	 inklusif	 integratif.	 Kesamaan	 penelitian	 ini	

dengan	penelitian	yang	akan	dilakukan	lebih	kepada	aspek	moderasi	beragama	di	institusi	

pendidikan	 Islam	 meliputi	 pengembangan	 pemahaman	 peserta	 didik	 tentang	 urgensi	

pengamalan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama.	 Sementara	 itu,	 perbedaannya	 adalah	 pada	

konsep	 pendidikan	 Islam	 moderat	 sebagai	 fokus	 penelitian	 yang	 memiliki	 perbedaan	

signifikan	 dengan	 model	 pendidikan	 moderasi	 beragama	 yang	 lebih	 kepada	 aspek	

pembelajaran	berwawasan	moderasi	beragama.	
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BAB	II	

TINJAUAN	TEORETIS	

A. Implementasi	

Implementasi	merupakan	aktivitas	atau	tindakan	yang	dijalankan	berdasarkan	suatu	

rencana	rinci	yang	bertujuan	untuk	mencapai	tujuan	tertentu.	Implementasi	ini	dijalankan	

setelah	seluruh	perencanaan	dianggap	 telah	sempurna.	Menurut	 teori	yang	dikemukakan	

oleh	Jones,	implementasi	didefinisikan	sebagai:	

Aktivitas	yang	bertujuan	untuk	menerapkan	sebuah	program	sehingga	hasilnya	dapat	
terlihat,"	 menunjukkan	 bahwa	 implementasi	 adalah	 serangkaian	 tindakan	 yang	
diambil	 setelah	 sebuah	kebijakan	 telah	ditetapkan.	 Implementasi	 ini	 adalah	metode	
yang	 digunakan	 untuk	 memastikan	 bahwa	 kebijakan	 tersebut	 berhasil	 mencapai	
tujuan	yang	ditargetkan.1	

Definisi	implementasi	di	atas	menyatakan	bahwa	implementasi	tidak	hanya	sekedar	

serangkaian	 aktivitas,	 melainkan	 juga	 merupakan	 kegiatan	 yang	 direncanakan	 dan	

dilakukan	 dengan	 serius,	 berdasarkan	 panduan	 yang	 juga	 dirancang	 secara	 cermat.	 Oleh	

karena	itu,	implementasi	tidak	beroperasi	secara	independen,	melainkan	terkait	erat	dengan	

objek	yang	menjadi	fokusnya,	yaitu	pelaksanaan	suatu	program.	

Implementasi	 kebijakan	adalah	 tahap	yang	 sangat	penting	dalam	siklus	kebijakan,	

karena	pada	tahap	inilah	visi	dan	rencana	yang	dirumuskan	dalam	kebijakan	diubah	menjadi	

aksi	nyata.	Dalam	proses	ini,	berbagai	pihak	yang	terlibat	perlu	memastikan	bahwa	setiap	

langkah	 yang	 diambil	 sesuai	 dengan	 pedoman	 dan	 tujuan	 yang	 telah	 ditetapkan.	 Jika	

implementasi	 tidak	dilakukan	secara	 tepat,	kebijakan	yang	disusun	dengan	baik	pun	bisa	

gagal	mencapai	dampak	yang	diinginkan.	Oleh	karena	itu,	penting	untuk	memahami	konteks	

 
1	Mulyadi,	Implementasi	Kebijakan	(Jakarta:	Balai	Pustaka,	2015).	
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lokal,	 kondisi	 sosial-ekonomi,	 dan	 dinamika	 organisasi	 yang	 ada	 sebelum	melaksanakan	

kebijakan.			

Selain	itu,	implementasi	sering	kali	melibatkan	koordinasi	antara	berbagai	institusi	

dan	 tingkat	pemerintahan.	Misalnya,	 kebijakan	nasional	mungkin	memerlukan	dukungan	

dan	kerjasama	dari	pemerintah	daerah	atau	komunitas	lokal	untuk	dapat	diterapkan	dengan	

efektif.	 Proses	 koordinasi	 ini	 tidak	 jarang	 menemui	 tantangan,	 terutama	 ketika	 ada	

perbedaan	kepentingan	atau	prioritas	di	antara	para	pemangku	kepentingan.	Oleh	karena	

itu,	salah	satu	kunci	keberhasilan	implementasi	adalah	komunikasi	yang	efektif	dan	sinergi	

antara	semua	pihak	yang	terlibat.			

Selama	implementasi,	juga	penting	untuk	memonitor	dan	mengevaluasi	setiap	tahap	

untuk	 memastikan	 bahwa	 kebijakan	 tersebut	 berjalan	 sesuai	 rencana.	 Evaluasi	 yang	

berkelanjutan	 memungkinkan	 pihak-pihak	 yang	 bertanggung	 jawab	 untuk	 segera	

mendeteksi	masalah	atau	hambatan,	serta	melakukan	penyesuaian	yang	diperlukan.	Dengan	

demikian,	implementasi	kebijakan	tidak	hanya	merupakan	tindakan	satu	kali,	tetapi	sebuah	

proses	 dinamis	 yang	 memerlukan	 pengawasan,	 fleksibilitas,	 dan	 ketanggapan	 terhadap	

perubahan	kondisi	yang	terjadi	di	lapangan.	

Sedangkan	menurut	Guntur	Setiawan	beliau	berpendapat	bahwa:		

Implementasi	 merupakan	 proses	 yang	 melibatkan	 rangkaian	 aktivitas	 yang	
berinteraksi	secara	timbal	balik	antara	tujuan	yang	 ingin	dicapai	dan	tindakan	yang	
diperlukan	 untuk	 mencapainya,	 serta	 membutuhkan	 jaringan	 pelaksanaan	 dan	
birokrasi	yang	efisien.2	

Implementasi	tidak	hanya	berkaitan	dengan	penerapan	kebijakan	semata,	tetapi	juga	

bagaimana	kebijakan	tersebut	dapat	dioperasionalkan	melalui	tindakan-tindakan	konkret.	

 
2	Guntur	Setiawan,	Implementasi	Dalam	Birokrasi	Pembangunan	(Jakarta:	Balai	Pustaka,	2004).	
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Proses	ini	melibatkan	pemahaman	yang	mendalam	tentang	sumber	daya	yang	tersedia,	baik	

itu	sumber	daya	manusia,	anggaran,	maupun	infrastruktur	yang	mendukung	pelaksanaan	

kebijakan.	Agar	tujuan	dapat	tercapai	secara	efektif,	diperlukan	jaringan	pelaksanaan	yang	

efisien,	 yang	 terdiri	 dari	 berbagai	 aktor	 dan	 lembaga	 yang	 mampu	 menjalankan	 tugas	

mereka	sesuai	dengan	peran	masing-masing.	Birokrasi	yang	transparan	dan	responsif	juga	

menjadi	elemen	kunci	agar	proses	implementasi	berjalan	lancar	dan	tidak	terganggu	oleh	

hambatan-hambatan	administratif.			

Koordinasi	antar-institusi	dalam	jaringan	pelaksanaan	merupakan	salah	satu	aspek	

penting	yang	harus	diperhatikan	dalam	implementasi	kebijakan.	Seringkali,	kebijakan	yang	

kompleks	 memerlukan	 keterlibatan	 dari	 berbagai	 lembaga	 pemerintah,	 organisasi	 non-

pemerintah,	serta	masyarakat	sipil.	Setiap	pihak	memiliki	tanggung	jawab	dan	peran	yang	

berbeda,	 sehingga	keberhasilan	 implementasi	 sangat	bergantung	pada	sejauh	mana	kerja	

sama	dan	 sinergi	di	 antara	mereka	dapat	 terjalin.	Dalam	hal	 ini,	pengelolaan	komunikasi	

yang	baik	antar-aktor	sangat	diperlukan,	untuk	mencegah	terjadinya	miskomunikasi	atau	

tumpang	tindih	dalam	pelaksanaan	tugas.			

Selain	itu,	keberhasilan	implementasi	kebijakan	sangat	dipengaruhi	oleh	fleksibilitas	

dalam	 menyesuaikan	 strategi	 dan	 metode	 pelaksanaan	 berdasarkan	 kondisi	 yang	

berkembang	di	 lapangan.	Kondisi	sosial,	ekonomi,	dan	budaya	di	suatu	daerah	sering	kali	

menjadi	 faktor	 penentu	 dalam	 keberhasilan	 suatu	 kebijakan,	 sehingga	 perlu	 ada	

kemampuan	untuk	beradaptasi	terhadap	dinamika	yang	muncul.	Dengan	demikian,	proses	

implementasi	 tidak	hanya	bersifat	 teknis,	 tetapi	 juga	membutuhkan	kemampuan	 analisis	

dan	 penyesuaian	 kebijakan	 agar	 tetap	 relevan	 dengan	 perubahan	 yang	 terjadi,	 serta	
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memastikan	 bahwa	 hasil	 yang	 diinginkan	 dapat	 tercapai	 sesuai	 dengan	 target	 yang	

ditetapkan.	

Implementasi	adalah	serangkaian	aktivitas	yang	terencana	dan	terstruktur	dengan	

tujuan	 untuk	 mencapai	 hasil	 yang	 diinginkan	 melalui	 tiga	 tahapan	 utama:	 perencanaan,	

pelaksanaan,	dan	evaluasi.	Perencanaan	berfungsi	sebagai	langkah	awal	yang	sangat	penting	

dalam	 manajemen,	 memastikan	 bahwa	 segala	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukan	 telah	

dipersiapkan	 dengan	 matang	 untuk	 memaksimalkan	 peluang	 kesuksesan.	 Pelaksanaan	

adalah	tahap	di	mana	rencana	yang	telah	dirumuskan	secara	terperinci	diterapkan,	mengacu	

pada	 pandangan	 bahwa	 pelaksanaan	 merupakan	 ekspansi	 aktivitas	 yang	 saling	

menyesuaikan.	Tahap	evaluasi	kemudian	dilakukan	untuk	menilai	manfaat	atau	nilai	dari	

hasil	 yang	 telah	 dicapai,	 melalui	 identifikasi	 dan	 penerapan	 kriteria	 yang	 relevan	 guna	

menentukan	apakah	tujuan	kebijakan	atau	program	telah	tercapai	dengan	efektif.3	

Dari	 berbagai	 pandangan	 ahli	 tersebut,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 implementasi	

adalah	proses	yang	dilakukan	secara	terencana	dan	serius,	bukan	sekadar	aktivitas	biasa.	

Implementasi	 ini	 dilaksanakan	 berdasarkan	 norma-norma	 tertentu	 guna	mencapai	 suatu	

tujuan.	Karena	itu,	implementasi	tidak	bekerja	secara	mandiri,	melainkan	dipengaruhi	oleh	

objek	yang	menjadi	targetnya,	seperti	program	kurikulum	di	sekolah	atau	lembaga	tertentu.	

B. Moderasi	Beragama	

1. Pengertian	Moderasi	Beragama	

Moderasi	merupakan	kata	yang	berasal	dari	istilah	Latin	"moderatio,"	yang	memiliki	

arti	keseimbangan	atau	ketidakberlebihan	dan	ketidakkekurangan.	Kata	ini	 juga	mengacu	

 
3	 Fatimah,	 “Implementasi	 Budaya	 Religius	 Dalam	Membina	 Akhlak	 Siswa	 Di	MI	 Rahmatullah	 Kota	

Jambi,”	Jurnal	Pendidikan	Guru	2,	no.	1	(2021).	
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pada	 konsep	 penguasaan	 diri	 untuk	 menghindari	 sikap	 yang	 terlalu	 berlebihan	 atau	

kekurangan.4	Dalam	konteks	bahasa	Inggris,	istilah	'moderation'	seringkali	diartikan	sebagai	

sesuatu	 yang	 rata-rata,	 inti,	 standar,	 atau	 netral	 (tidak	 berpihak).	Menurut	 Kamus	Besar	

Bahasa	 Indonesia	 (KBBI),	 kata	 'moderasi'	 memiliki	 dua	 arti,	 yaitu	 pertama,	 sebagai	

pengurangan	kekerasan,	 dan	kedua,	 sebagai	penghindaran	dari	 keekstreman.	 Jadi,	 ketika	

dikatakan	bahwa	"seseorang	bersikap	moderat,"	maksudnya	adalah	orang	tersebut	memiliki	

sikap	yang	wajar,	normal,	dan	tidak	ekstrem.	

Moderat	 secara	 umum	 diartikan	 sebagai	 pendekatan	 yang	 menekankan	

keseimbangan	dalam	keyakinan,	moral,	dan	perilaku,	baik	dalam	interaksi	dengan	individu	

lain	 maupun	 dalam	 hubungan	 dengan	 institusi	 negara.	 Dalam	 bahasa	 Arab,	 konsep	 ini	

dikenal	 dengan	 istilah	 wasath	 atau	 wasathiyah,	 yang	 serupa	 dengan	 makna	 tawassuth	

(berada	di	tengah-tengah),	i’tidal	(adil),	dan	tawazun	(seimbang).	Seseorang	yang	mengikuti	

prinsip	wasathiyah	dapat	disebut	sebagai	wasith.	Istilah	wasathiyah	dalam	bahasa	Arab	juga	

diinterpretasikan	 sebagai	 “pilihan	 terbaik”.	 Semua	 istilah	 ini	mengacu	 pada	 konsep	 yang	

sama,	yaitu	keadilan,	yang	dalam	konteks	ini	berarti	memilih	jalan	tengah	di	antara	berbagai	

pilihan	ekstrem.	Kata	wasith	telah	masuk	ke	dalam	bahasa	Indonesia	sebagai	"wasit",	yang	

memiliki	 tiga	 arti:	 1)	 penengah,	 seperti	 dalam	 konteks	 bisnis;	 2)	 pelerai	 atau	 pendamai	

dalam	konflik;	dan	3)	pemimpin	dalam	pertandingan	olahraga.5	

Moderasi	dalam	beragama	diartikan	sebagai	sikap	yang	seimbang	dalam	beragama,	

menggabungkan	 kepatuhan	 terhadap	 keyakinan	 agama	 sendiri	 (sikap	 eksklusif)	 dengan	

 
4	Mujizatullah,	“Pendidikan	Moderasi	Beragama	Peserta	Didik	Madrasah	Aliyah	Muhammadiyah	Isimu	

Kabupaten	Gorontalo,”	EDUCANDUM	(Balai	Penelitian	Dan	Pengembangan	Agama	Makassar,	2020.	
5	 Agus	 Salim	 Tanjung,	 “Internalisasi	 Nilai-Nilai	 Moderasi	 Beragama	 Dalam	 Pembelajaran	 Fikih	 Di	

Madrasah	Aliyah,”	Takuana:	Jurnal	Pendidikan,	Sains,	Dan	Humaniora,	2022.	
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penghormatan	 terhadap	 praktik	 keagamaan	 orang	 lain	 yang	 memiliki	 keyakinan	 yang	

berbeda	 (sikap	 inklusif).6	 Sikap	 beragama	 yang	 seimbang	 ini	 membantu	 menghindari	

perilaku	 ekstrem,	 fanatisme,	 atau	 tindakan	 revolusioner	 dalam	 beragama.	 Moderasi	

beragama,	seperti	yang	telah	disinggung	sebelumnya,	menjadi	jawaban	terhadap	adanya	dua	

kutub	 ekstrem	 dalam	 beragama:	 ultra-konservatif	 atau	 ekstrem	 kanan	 di	 satu	 sisi,	 dan	

liberal	atau	ekstrem	kiri	di	sisi	lain.7	

Untuk	menciptakan	toleransi	dan	kerukunan	beragama	di	tingkat	lokal,	nasional,	dan	

global,	peran	moderasi	beragama	sangat	penting.	Memilih	untuk	moderat	sambil	menolak	

ekstremisme	dan	liberalisme	dalam	beragama	menjadi	kunci	untuk	mencapai	keseimbangan	

yang	penting	untuk	memelihara	peradaban	dan	kedamaian.8	Dengan	pendekatan	ini,	setiap	

penganut	agama	dapat	menghormati	orang	lain,	menerima	perbedaan,	serta	hidup	bersama	

dengan	 damai	 dan	 harmonis.	 Di	 Indonesia,	 yang	merupakan	 negara	 dengan	masyarakat	

heterogen,	moderasi	 beragama	mungkin	 bukan	 hanya	 sebuah	 pilihan,	melainkan	 sebuah	

keharusan.9	

Moderasi	beragama	bukan	hanya	 sebuah	pilihan,	 tetapi	 seringkali	menjadi	 sebuah	

keharusan.	Dengan	pendekatan	ini,	kita	diajarkan	untuk	tidak	bersikap	egois,	intoleran,	atau	

diskriminatif	 dalam	 konteks	 keberagaman.	 Ini	menjawab	 pertanyaan	 tentang	 bagaimana	

berpraktik	 Islam	 dalam	 masyarakat	 yang	 plural	 dan	 bagaimana	 berinteraksi	 dalam	

 
6	 Mohammad	 Al	 Farabi,	 “Penguatan	 Moderasi	 Beragama	 Dalam	 Membentuk	 Karakter	 Siswa	 Di	

Madrasah	Aliyah	Raushan	Fikri	Islamic	School	Langkat-Sumatera	Utara,”	ANSIRU	PAI :	Pengembangan	Profesi	
Guru	Pendidikan	Agama	Islam	(MIQOT	Jurnal	Ilmu	Ilmu	Keislaman),	2023.	

7	Mega	Selvi	Maharani	and	Yessi	Rahmaniar,	“Moderasi	Beragama	Pada	Kurikulum	Pendidikan	Agama	
Islam	Di	Madrasah,”	Belajea:	Jurnal	Pendidikan	Islam,	2023.	

8	 Imran	 Muhammad,	 “Fenomenologis	 Moderasi	 Beragama	 Pada	 Madrasah	 Di	 Aceh,”	 Jurnal	
MUDARRISUNA:	Media	Kajian	Pendidikan	Agama	Islam,	2022.	

9	Sigit	Priatmoko,	Wiku	Aji	Sugiri,	and	Rizki	Amelia,	“Profil	Moderasi	Beragama	Mahasiswa	Pendidikan	
Guru	 Madrasah	 Ibtidaiyah	 Universitas	 Islam	 Negeri	 Maulana	 Malik	 Ibrahim	 Malang,”	 Awwaliyah:	 Jurnal	
Pendidikan	Guru	Madrasah	Ibtidaiyah,	2022.	
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masyarakat	 yang	 beragama.10	 Ajaran	 moderasi	 beragama	 ini	 menekankan	 pentingnya	

keseimbangan	 dan	 menghindari	 sikap	 ekstrem	 baik	 dalam	 pemahaman	 maupun	 dalam	

pengamalan	 agama.	 Dalam	 Islam,	 pendekatan	 moderat	 juga	 mengajarkan	 tentang	

inklusivitas,	persaudaraan,	 toleransi,	perdamaian,	dan	 Islam	sebagai	 rahmat	bagi	 seluruh	

alam.	

Moderasi	 beragama	 dalam	 al-Qur'an	 dipahami	melalui	 empat	 aspek	 utama:	 pesan	

keadilan,	 sikap	pertengahan,	menjadi	umat	 terbaik,	dan	memiliki	pengetahuan	yang	 luas.	

Penelitian	 ini	menekankan	pentingnya	mengadopsi	 sikap	moderasi	 di	 tengah	 keragaman	

untuk	menciptakan	perdamaian	antar	umat	beragama.	Praktik	moderasi	beragama	sangat	

penting	di	 Indonesia,	 sebuah	negara	dengan	beragam	keyakinan	dan	agama,	dan	dikenal	

sebagai	 "negara	 toleransi".	 Meskipun	 demikian,	 masih	 ada	 kejadian	 yang	 bertentangan	

dengan	 reputasi	 tersebut,	menunjukkan	 kurangnya	moderasi	 beragama.	Oleh	 karena	 itu,	

tokoh	agama	dengan	dukungan	pemerintah	berusaha	menanggulangi	dan	mengantisipasi	

peristiwa	 radikalisme	 dan	 intoleransi	 di	 Indonesia.	 Salah	 satu	 caranya	 adalah	 dengan	

mempromosikan	moderasi	beragama	lintas	agama.	

Konsep	Islam	moderat	dianggap	sangat	relevan	dalam	konteks	keragaman	yang	ada	

di	Indonesia,	yang	mencakup	berbagai	dimensi	seperti	agama,	adat	istiadat,	suku,	ras,	dan	

berbagai	 aspek	 lainnya	 di	 dalam	masyarakat.11	 Sementara	 itu,	 moderasi	 Islam	 diartikan	

sebagai	 pendekatan	 atau	 sikap	 yang	 berupaya	 menemukan	 keseimbangan	 antara	 dua	

 
10	Ria	Sandi,	Sumarto,	and	Sutarto,	“Kepemimpinan	Kepala	Madrasah	Dalam	Menanamkan	Nilai-Nilai	

Moderasi	Beragama	Di	MIN	1	Rejang	Lebong,”	Al-Madrasah:	Jurnal	Pendidikan	Madrasah	Ibtidaiyah,	2023.	
11	 Muhammad	 Syaikhul	 Alim	 and	 Achmad	 Munib,	 “Aktualisasi	 Pendidikan	 Moderasi	 Beragama	 Di	

Madrasah,”	Jurnal	PROGRESS:	Wahana	Kreativitas	Dan	Intelektualitas,	2021.	
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pandangan	yang	kontradiktif,	 sehingga	 tidak	ada	satu	pandangan	pun	yang	mendominasi	

pikiran	dan	perilaku	seseorang.12	

Moderasi	 beragama	 mengarahkan	 dalam	 melihat,	 membaca,	 memahami,	 dan	

memperlakukan	 semua	 sudut	 pandang	 secara	 adil.	 Tidak	 memihak,	 apalagi	 merugikan.	

Moderasi	 beragama	 menyadarkan	 manusia	 akan	 fungsi	 sebagai	 khalifah	 di	 muka	 bumi	

seperti	firman	Allah	dalam	Q.S	al-Baqarah/1:30	yang	berbunyi:	
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Terjemahnya:	
(Ingatlah)	ketika	Tuhanmu	berfirman	kepada	para	malaikat,	“Aku	hendak	menjadikan	
khalifah	di	bumi.”	Mereka	berkata,	 “Apakah	Engkau	hendak	menjadikan	orang	yang	
merusak	dan	menumpahkan	darah	di	sana,	sedangkan	kami	bertasbih	memuji-Mu	dan	
menyucikan	nama-Mu?”	Dia	berfirman,	“Sesungguhnya	Aku	mengetahui	apa	yang	tidak	
kamu	ketahui.	13	
Sementara	 itu,	 kehadiran	manusia	di	bumi	 ini	 tidak	 lain	hanya	untuk	menyembah	

kepada	Allah	SWT,	karenanya	segala	aktivitas	yang	dilakukan	harus	tunduk	dan	patuh	pada	

perintah-Nya	sebagaimana	termaktub	dalam	Q.S	al-Zariat/51:56,	yang	berbunyi: 
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Terjemahnya:	

Aku	tidak	menciptakan	jin	dan	manusia	melainkan	agar	mereka	beribadah	kepada-
Ku.14	
Sebagai	khalifah	di	bumi,	manusia	bertanggung	jawab	untuk	beribadah	kepada	Allah	

SWT.	 Dalam	 peran	 ini,	manusia	 diharuskan	 untuk	 tunduk	 dan	 patuh	 pada	 perintah-Nya,	

 
12	Lina	Mayasari	Siregar,	“Kepemimpinan	Kepala	Madrasah	Dalam	Meningkatkan	Mutu	Pendidikan	Di	

Madrasah	 Aliyah	 Alhakimiyah	 Padang	 Lawas,”	MATAAZIR:	 Jurnal	 Administrasi	 Dan	Manajemen	 Pendidikan,	
2020.	

13	 LPMQ,	Quran	 Kemenag	 in	Word	 Terjemah	 Bahasa	 Daerah,	 3rd	 ed.	 (Jakarta:	 Lajnah	 Pentashihan	
Mushaf	Al-Qur’an,	2023).	

14	LPMQ,	Quran	Kemenag	in	Word	Terjemah	Bahasa	Daerah.	
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menghindari	 larangan-Nya,	 serta	menjalankan	 perannya	 sebagai	 pemimpin	 yang	mampu	

mengontrol	diri	sendiri	dan	tidak	terpengaruh	oleh	kecenderungan	yang	dapat	merugikan	

diri	sendiri	maupun	orang	lain.	Sebagai	khalifah,	manusia	juga	harus	memiliki	kecerdasan	

dalam	memimpin	dirinya	sendiri	dan	orang	lain.15	Mampu	memerankan	dirinya	berfungsi	

sebagai	 legislatif,	 eksekutif,	 dan	 yudikatif.	 Menempatkan	 dirinya	 menjadi	 rahmat	 bagi	

semuanya	sebagaimana	firman	Allah	Swt	dalam	QS.	al-An’am/165	yang	berbunyi:	
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Terjemahnya:	
Dialah	yang	menjadikan	kamu	sebagai	khalifah-khalifah	di	bumi	dan	Dia	meninggikan	
sebagian	kamu	beberapa	derajat	atas	sebagian	(yang	lain)	untuk	menguji	kamu	atas	
apa	yang	diberikan-Nya	kepadamu.	Sesungguhnya	Tuhanmu	sangat	cepat	hukuman-
Nya.	Sesungguhnya	Dia	Maha	Pengampun	lagi	Maha	Penyayang.16	
	
Sementara	itu,	juga	terdapat	beberapa	surah	dalam	al-Qur’an,	yang	telah	menjelaskan	

tentang	 umat	 Islam	 dipandang	 sebagai	 ummatan	 wasathan,	 sebagai	 umat	 yang	 cinta	

perdamaian	 dan	 anti	 kekerasan.17	 Dengan	 wajah	 senyum	 tersebut,	 umat	 Islam	 tampil	

sebagai	umat	yang	mengutamakan	misi	perdamaian	dan	toleransi	diantaranya	dalam	QS.	Ali	

Imran/3:103: 
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Terjemahnya:	
Dan	berpegangteguhlah	kamu	semuanya	pada	tali	(agama)	Allah,	dan	janganlah	kamu	
bercerai	 berai,	 dan	 ingatlah	 nikmat	 Allah	 kepadamu	 ketika	 kamu	 dahulu	 (masa	
jahiliah)	 bermusuhan,	 lalu	Allah	mempersatukan	 hatimu,	 sehingga	 dengan	 karunia-

 
15	Nia	Setiawati,	“Internalisasi	Moderasi	Beragama	Dalam	Pendidikan	Agama	Islam,”	Center	for	Open	

Science,	2023.	
16	LPMQ,	Quran	Kemenag	in	Word	Terjemah	Bahasa	Daerah.	
17	Suprihatiningsih,	 “Implementasi	Kurikulum	Pendidikan	Keterampilan	Vokasi	Di	Madrasah	Aliyah	

(Studi	Pada	Madrasah	Aliyah	Di	Provinsi	DKI	Jakarta),”	JURNAL	INDO-ISLAMIK,	2019.	
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Nya	 kamu	menjadi	 bersaudara,	 sedangkan	 (ketika	 itu)	 kamu	 berada	 di	 tepi	 jurang	
neraka,	 lalu	Allah	menyelamatkan	kamu	dari	sana.	Demikianlah,	Allah	menerangkan	
ayat-ayat-Nya	kepadamu	agar	kamu	mendapat	petunjuk.18	
Dari	 konsep	 yang	 diuraikan	 sebelumnya,	moderasi	 beragama	 dalam	penelitian	 ini	

dipahami	sebagai	sikap	yang	seimbang	dalam	menanggapi	berbagai	aspek	kehidupan,	dilihat	

dari	segi	keagamaan,	sosial,	dan	moral	yang	dipegang	oleh	masyarakat.	Karena	itu,	penting	

untuk	 memahami	 posisi	 seimbang	 dalam	 setiap	 aspek	 sosial	 masyarakat.	 Moderasi	

beragama	 dianggap	 sebagai	 salah	 satu	 solusi	 alternatif	 untuk	 menghindari	 perilaku	

ekstremisme	di	Indonesia,	sehingga	penelitian	tentang	moderasi	beragama	menjadi	sangat	

penting.	 Hal	 ini	 terutama	 berlaku	 untuk	 lembaga	 pendidikan	 Islam	 di	 Indonesia,	 seperti	

Madrasah.	

2. Nilai-nilai	Moderasi	Beragama	

Islam	hadir	ke	dunia	sebagai	agama	yang	membawa	rahmat	bagi	seluruh	alam,	sejalan	

dengan	misi	Nabi	Muhammad	Saw.	yang	diutus	sebagai	rahmat	bagi	semesta.	Sebagai	rahmat	

bagi	 semesta	 alam,	 Islam	 harus	 terbuka	 terhadap	 prinsip-prinsip	 moral	 universal,	 yang	

mencakup	 perdamaian	 dan	 penerimaan	 terhadap	 berbagai	 perbedaan	 manusia,	 seperti	

perbedaan	asal-usul,	bahasa,	budaya,	pandangan,	mazhab,	bahkan	agama.			

Perbedaan	di	antara	manusia	adalah	takdir	kehidupan	yang	telah	ditetapkan.	Hal	ini	

dapat	kita	pahami	dari	firman	Allah	Swt.	dalam	surat	Al-Maidah	ayat	48,	yang	menyatakan	

bahwa	jika	Allah	menghendaki,	Dia	bisa	menjadikan	manusia	satu	kelompok	saja.	Namun,	

Allah	tidak	melakukannya	untuk	menguji	manusia	dalam	menghadapi	perbedaan	dan	untuk	

mendorong	mereka	berlomba-lomba	dalam	melakukan	kebaikan.			

 
18	LPMQ,	Quran	Kemenag	in	Word	Terjemah	Bahasa	Daerah.	
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Mengenai	 prinsip	 moral	 universal	 ini,	 Al-Qur’an	 dan	 Hadits	 secara	 implisit	

mengajarkan	nilai-nilai	moderasi	yang	dapat	menjadi	pedoman	dalam	bersikap	di	 tengah	

keberagaman	manusia.	Penulis	menyebutkan	empat	nilai	utama	dalam	membentuk	sikap	

moderasi	 beragama,	 yaitu:	 tawasuth	 (sikap	 tengah),	 tawazun	 (keseimbangan),	 'adl	

(keadilan),	dan	tasamuh	(toleransi).	

a. Pengertian	Tawasuth		

Tawasuth,	 artinya	 sikap	 tengah-tengah,	 tidakkekstrem	kanan	dan	 tidakkekstrem	kiri,	

tidak	terlaluukeras	(fundamentalis)	dan	tidak	terlalunbebas	(liberalisme).	Dengannsikap	

inilah	Islam	bisa	diteriama	disegala	kalangan	masyarakat.	19	

Sikap	tawasuth	yang	pada	pedoman	hiduppmenjaga	agar	tetap	adil	dan	lurussdi	tengah-

tengah	 kehidupan	masing-masing,	 untuk	 bertindak	 lurus	 dan	 konsisten	membangun	

dan	menjauhkan	diri	dari	segala	bentuk	pendekatannyang	bersifat	tathorruf	(ekstrim).20	

b. Pengertian	Tawazun	

Tawazun,	 dalam	 bahasa	 Arab,	 berarti	 keseimbangan.	 Dalam	 konteks	 ini,	 tawazun	

merujuk	 pada	 ketidakberpihakan,	 tidak	 berlebihan	 dalam	 satu	 hal,	 dan	 tidak	

kekurangan	 dalam	 hal	 lainnya.	 Tawazun	 merupakan	 mentalitas	 yang	 wajar	 dalam	

berkhidmah,	yang	mencakup	pelayanan	kepada	Allah	Swt,	individu,	dan	lingkungan.		

Hal	ini	juga	melibatkan	penyelarasan	kepentingan	dari	masa	lalu,	sekarang,	dan	masa	

depan.	 Dalam	 menghadapi	 berbagai	 pilihan,	 Nahdlatul	 Ulama	 (NU)	 umumnya	

mengintegrasikannya	melalui	syura	(musyawarah).	Konsep	ini	menekankan	pentingnya	

 
19	Abdul	Mannan,	Ahlussunnah	Wal	Jamaah	Akidah	Umat	Islam	Indonesia,	(Kediri:	PP.	Al	Falah	Ploso	

Kediri,	2012),	hal.36.		
20	Nurcholis,	Ahlussunnah	Wal	Jama’ah	Dan	Nahdlatul	Ulama,	(Tulungagung:	PC	NU	KAB.	Tulungagung,	

2011),	hal,	96.	
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keseimbangan	dan	kemaslahatan	umum	(al	mashalih	al-‘ammah).	Ketika	konflik	terjadi,	

yang	perlu	dihadirkan	adalah	al-mujadalah	billatihiya	ahsan,	yaitu	pembicaraan	yang	

bijaksana	demi	kepentingan	jangka	panjang.	

c. Pengertian	’adl	

Kata	ta’adl	atau	i’tidal	mengandung	makna	tegak	lurus,	artinya	tidak	condong	ke	kanan	

atau	ke	kiri.	Kata	ini	diambil	dari	kata	al-adlu	mengandung	arti	pemerataan	atau	i’dilu	

atau	adil	seperti	dalam	QS.	al-Maidah/5:8	yang	berbunyi	sebagai	berikut:	

َی َّوَقْ اوُنوكُْ اوُنمَاءَ نَیذَِّلٱ اھَُّیَأٰٓ ْ اوُقَّتٱوَ ىٰۖوَقَّۡتللِ بُرَقَۡأ وَھُْ اوُلدِعۡٱ ۚ◌ا۟وُلدِعَۡت َّلاَأ ىَٰٓلعَ مٍوَۡق نُاVَـنشَ مۡكَُّنمَرِجَۡی لاَوَ طِۖسۡقِلۡٱِب ءَٓاَدھَشُِ Eَِّ نَیمِٰ

Eََّٱ نَوُلمَعَۡت امَِب رٌۢیِبخََ Eَّٱ َّنِإ ۚ 	

Terjemahnya:	

Hai	orang-orang	yang	beriman,	hendaklah	kamu	sekalian	menjadi	orang	yang	 tegak	
(membela	 kebenaran)	 karena	Allah	 Swt,	menjadi	 saksi	 (pengukur	 kebenaran)	 yang	
adil.	 Dan	 jangan	 sekali-kali	 kebencianmu	 kepada	 sesuatu	 kaum,	 mendorong	 kamu	
untuk	 berlaku	 tak	 adil.	 Berlaku	 adilah!	 Keadilan	 itu	 lebih	 dekat	 kepada	 takwa.	Dan	
bertakwalah	kepada	Allah.	Sungguh	Allah	itu	Maha	Melihat	terhadap	apa	yang	kamu	
kerjakan.21	

d. Pengertian	Tawasuth		

Tasamuh	 yaitu	 saling2menghargai	 perbedaan	 serta	 menghargai	 standar	 keberadaan	

lain	 yang	 tidak	 sama	dengan	 kita.	Namun	 itu	 bukan	 berarti	 kita	 bisa	mengikuti	 atau	

bahkan	 membenarkan	 perbedaan	 tersebut	 yang	 akan	 menggoyahkan	 kita	 dengan	

ketugahan	yang	kita	yakini.	Tasamuh	adalah	 sikap	 toleransi,	 ketangguhan,	dan	saling	

menghargai	satu	sama	lain.22	Pada	dasarnya	sikap	tasamuh	sudah	ada	pada	diri	manusia	

semenjak	 mereka	 kanak-kanak,	 hanya	 saja	 perlu	 untuk	 dibimbing.23	 Sikap	 tasamuh	

 
21	LPMQ,	Quran	Kemenag	in	Word	Terjemah	Bahasa	Daerah.	
22	Ilma	Kharismatunisa’,	Nahdlatul	Ulama	dan	Perannya6dalam	Menyebarkan	Nilai-nilai	Pendidikan	

Aswaja	An-Nahdliyah	pada	Masyarakat	Plural,	Jurnal	Pendidikan	Islam,	Vol	14,	No	2,	Agustus	2021,	hal.	152.		
23	Ibrahim,	Membangun	Akidah	dan4Akhlak,	(Solo:	Tiga	Serangkai	Pustaka	Mandiri,	2002)	hal.	67.		
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merupakan	suatu	sikap	saling	menghargai	pandangan,	baik	dalam	konteks	keagamaan,	

khususnya	 dalam	 bidang	 furu’	 maupun	 berubah	 menjadi	 isu	 khilafiyah,	 begitu	 pula	

dengan	masyarakat	dan	budaya.24	Toleransi	terhadap	agama	dapat	diperkirakan	dengan	

aktualisasi	 sikap	 setuju	 atas	 ketidak	 setujuan	 dalam	 beragama.	 Saling	 menjaga	

kerukunan	dengan	individu	seagama	dan	berbeda	agama.	

3. Prinsip	Moderasi	Beragama	

Prinsip	 dasar	 moderasi	 secara	 umum	 berkisar	 pada	 konsep	 keadilan	 dan	

keseimbangan.25	 Dalam	 konteks	 moderasi	 beragama,	 hal	 ini	 melibatkan	 upaya	 menjaga	

keseimbangan	antara	berbagai	 elemen,	 seperti	 antara	 logika	dan	wahyu,	 antara	 fisik	dan	

spiritual,	 antara	 hak	 dan	 kewajiban,	 antara	 kepentingan	 pribadi	 dan	 kebaikan	 bersama,	

antara	 keharusan	 dan	 kesukarelaan,	 antara	 teks	 agama	 dan	 ijtihad	 para	 pemuka	 agama,	

antara	ide-ide	ideal	dan	realitas,	serta	keseimbangan	antara	masa	lalu	dan	masa	depan.	Di	

KBBI,	kata	"adil"	didefinisikan	sebagai:26	

1) Tidak	berat	sebelah/	tidak	memihak	

2) Berpihak	pada	kebenaran	

3) Sepatutnya/	tidak	sewenang-wenang.		

	 Prinsip	kedua,	yaitu	keseimbangan,	merujuk	pada	perspektif,	sikap,	dan	komitmen	

untuk	selalu	berorientasi	pada	keadilan,	nilai	kemanusiaan,	dan	kesetaraan.27	Memiliki	sikap	

 
24	A.	Busyairi	Harits,	ISLAM	NU	Pengawal7Tradisi	Sunni1Indonesia,	(Surabaya:	Khalista,	2010),	hal.	120.		
25	Aisyah	Hanan	and	Acep	Rahmat,	“Internalisasi	Moderasi	Beragama	Dalam	Pendidikan	Agama	Islam,”	

Jurnal	Pendidikan	Agama	Islam	1,	no.	2	(June	2,	2023):	55,	https://doi.org/10.52434/jpai.v1i2.2691.	
26	Muchlis	Bahar,	“Internalisasi	Moderasi	Beragama	Perspektif	Islam	Dalam	Dunia	Pendidikan:	Sebuah	

Analisis	Relevansi	Pendidikan	Dengan	Pembangunan	Karakter	Beragama	Peserta	Didik,”	 Ijd-Demos	 4,	no.	2	
(July	19,	2022),	https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.279.	

27	Siti	Almaratus	Sholikah,	“Evaluasi	Penerapan	Moderasi	Beragama	Terhadap	Sikap	Beragama	Peserta	
Didik	Di	SMP	PGRI	Kecamatan	Ngraho	Kabupaten	Bojonegoro,”	Evaluasi:	Jurnal	Manajemen	Pendidikan	Islam	
6,	no.	1	(March	31,	2022):	107–27,	https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.863.	
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seimbang	tidak	berarti	tanpa	pendirian;	orang	dengan	sikap	seimbang	memiliki	ketegasan	

namun	tidak	bersikap	keras,	karena	selalu	mengutamakan	keadilan	tanpa	mengambil	hak	

orang	lain	yang	dapat	merugikan.	Keseimbangan	dapat	dipandang	sebagai	cara	melihat	dan	

melakukan	sesuatu	dengan	cara	yang	tepat	-	tidak	berlebihan	dan	tidak	kurang,	tidak	terlalu	

konservatif	namun	juga	tidak	terlalu	liberal.28	

Lebih	 lanjut,	 Islam	 sesungguhnya	 memiliki	 prinsip-prinsip	 moderasi	 yang	 sangat	

mumpuni,	 antara	 lain	 keadilan,	 keseimbangan,	 dan	 toleransi	 sebagaimana	 yang	 sudah	

dijelaskan	dalam	al-Qur’an	tentang	umat	muthawassith	(tengah/moderat).	Menurut	Koko	

Adya	Winataa,	pemikiran	dan	gerakan	Islam	yang	memperjuangkan	moderasi	Islam	paling	

tidak	memiliki	sembilan	prinsip	yang	melandasi	Islam	moderat	sebagai	berikut:29	

a) Prinsip	Keadilan	

Menurut	Kamus	Besar	Bahasa	Indonesia,	definisi	"adil"	meliputi:	(1)	netral	dan	tidak	

memihak,	(2)	mendukung	kebenaran,	dan	(3)	bertindak	pantas	dan	bukan	secara	arbitrer.	

Konsep	 "kesetaraan"	yang	 terkandung	dalam	 istilah	 "adil"	 ini	mengarah	pada	sikap	 tidak	

memihak,	dan	secara	fundamental,	seseorang	yang	adil	cenderung	mendukung	yang	benar,	

mengingat	baik	kebenaran	maupun	kesalahan	masing-masing	memiliki	hak	yang	sama.	Oleh	

karena	 itu,	 bertindak	 "sesuai	 dengan	 yang	 seharusnya"	 dan	 "tanpa	 sewenang-wenang"	

merupakan	prinsip	dari	keadilan.	

Islam	mengedepankan	keadilan	bagi	semua	pihak.	Tanpa	mengusung	keadilan,	nilai-	

nilai	agama	berasa	kering	tiada	makna,	karena	keadilan	inilah	ajaran	agama	yang	langsung	

 
28	M.	Ihsan,	“Penguatan	Pendidikan	Agama	Islam	Pada	Madrasah	Aliyah	Di	Kudus,”	Edukasia :	Jurnal	

Penelitian	Pendidikan	Islam	13,	no.	1	(March	23,	2019):	207,	https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.3576.	
29	Rahmad	Hidayat,	“Moderasi	Beragama:	Arah	Baru	Pendidikan	Agama	Islam	(PAI),”	Belajea:	Jurnal	

Pendidikan	Islam	6,	no.	2	(November	30,	2021):	135,	https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.3508.	
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menyentuh	 hajat	 hidup	 orang	 banyak.	 Tanpanya,	 kemakmuran	 dan	 kesejahteraan	 hanya	

akan	menjadi	angan.		

b) Prinsip	Keseimbangan	

Konsep	 tawazun,	 atau	 keseimbangan,	merupakan	 prinsip	 penting	 dalam	 berbagai	

aspek,	 termasuk	dalam	penerapan	dalil	 akal	 (berasal	dari	 logika	 rasional)	dan	dalil	naqli	

(berasal	dari	Alquran	dan	Hadits).	Hal	ini	meliputi	harmonisasi	antara	berbakti	kepada	Allah	

SWT	dan	melayani	sesama	manusia.	Umat	 Islam	diakui	oleh	Allah	sebagai	umat	wasatan,	

yakni	 umat	 yang	 berposisi	 di	 tengah	 di	 antara	 umat	 lain.	 Kedudukan	 ini	 dicapai	 karena	

kemampuan	umat	Islam	untuk	menciptakan	keseimbangan	dan	kesetaraan	dalam	beragam	

aspek	kehidupan.	

Prinsip	moderasi	dalam	Islam	mencakup	kesimbangan	positif	dalam	berbagai	aspek,	

termasuk	keyakinan,	praktik,	materi,	dan	spiritualitas,	serta	antara	dunia	dan	akhirat.	Islam	

mengintegrasikan	 peran	 wahyu	 Ilahi	 dan	 akal	 manusia,	 memberikan	 kedua	 aspek	 ini	

ruangnya	 masing-masing.	 Dalam	 kehidupan	 individu,	 Islam	 menekankan	 pentingnya	

keseimbangan	 antara	 jiwa	 dan	 pikiran,	 antara	 pikiran	 dan	 hati,	 serta	 antara	 hak	 dan	

kewajiban.			

Kesimbangan	atau	tawazun	mencerminkan	pendekatan	moderasi,	yang	tidak	hanya	

berarti	 berada	 di	 tengah-tengah	 tetapi	 juga	 memiliki	 komitmen	 terhadap	 keadilan,	

kemanusiaan,	 dan	 persamaan,	 tanpa	 kehilangan	 kemampuan	 untuk	 memiliki	 pendapat.	

Pendekatan	 ini	 tidak	 berlebihan	 atau	 kurang,	 tidak	 ekstrem	 atau	 terlalu	 liberal.	

Keseimbangan	 juga	berarti	memiliki	 sikap	seimbang	dalam	melayani,	untuk	menciptakan	

harmoni	dalam	hubungan	antar	manusia	dan	antara	manusia	dengan	Allah.	Pendekatan	yang	

ideal	adalah	menggabungkan	kepentingan	dunia	dan	akhirat,	mencari	keberhasilan	di	dunia	
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tanpa	mengorbankan	akhirat,	dan	memperhatikan	akhirat	 tanpa	mengabaikan	kehidupan	

duniawi.	

c) Prinsip	Toleransi	

Penting	 untuk	 memahami	 toleransi	 secara	 akurat,	 karena	 penerapan	 toleransi	

beragama	yang	tidak	tepat	dapat	merugikan	agama	itu	sendiri.	Islam,	sebagai	agama	yang	

komprehensif,	sudah	menetapkan	batasan	yang	jelas	antara	Muslim	dan	non-Muslim,	mirip	

dengan	aturan	yang	dibuat	untuk	relasi	antara	pria	dan	wanita.	Pemahaman	ini	penting	bagi	

mereka	yang	mengikuti	ajaran	agama	(bagi	pemeluknya)	atau	menghormati	ajaran	tersebut	

(bagi	non-pemeluk).			

Toleransi	bukan	berarti	menyerah	tanpa	prinsip.	Seorang	Muslim	harus	teguh	dalam	

iman	 dan	 menghormati	 syariatnya.	 Dalam	 konteks	 Islam,	 toleransi	 tidak	 sesuai	 jika	

diaplikasikan	pada	aspek	teologis.	Ibadah	harus	dilaksanakan	sesuai	dengan	tata	cara	dan	

tempat	 ibadah	 yang	 spesifik	 untuk	 setiap	 agama.	 Agama	 adalah	 tentang	 keyakinan,	 dan	

beribadah	sesuai	ajaran	agama	lain	dapat	merusak	esensi	dari	keyakinan	tersebut.	Toleransi	

hanya	 berlaku	 dalam	konteks	 sosial,	 sedangkan	 ide-ide	 seperti	 doa	 dan	 ibadah	 bersama,	

yang	 telah	 ada	 sejak	 zaman	 jahiliah,	 telah	 ditolak	 oleh	 Alquran	melalui	 surat	 Al-Kafirun.	

Surat	ini	dengan	tegas	menolak	gagasan	sinkretisme.			

Sebagai	agama	yang	menjunjung	tinggi	keaslian	akidah	dan	syariat,	Islam	tidak	akan	

mencampuradukkan	ajarannya	dengan	akidah	dan	syariat	lain.	Sikap	ini	bukan	intoleransi,	

karena	esensi	toleransi	adalah	menghargai,	bukan	menyetujui	atau	mengikuti.	Sinkretisme,	

sebenarnya,	 merupakan	 bentuk	 intoleransi	 terhadap	 agama	 itu	 sendiri,	 karena	 pelaku	

sinkretisme	 seolah-olah	 tidak	 lagi	 percaya	 pada	 kebenaran	 agama	 mereka	 sendiri,	

sedangkan	agama	pada	dasarnya	adalah	tentang	keyakinan.	
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d) Prinsip	Kejujuran	

Dari	perspektif	Islam,	konsep	moderasi	hanya	bisa	terwujud	ketika	elemen-elemen	

dasar	seperti	kejujuran,	transparansi,	empati,	dan	fleksibilitas	terintegrasi	menjadi	satu.	Ini	

terlihat	 jelas	 dalam	 kegiatan	 Rabithah	 Alam	 Islami	 (Liga	 Muslim	 Dunia)	 yang,	 saat	

mengadakan	konferensi	internasional	di	Mekah	dengan	kehadiran	500	intelektual	muslim	

dari	66	negara,	menjadikan	nilai-nilai	tersebut	sebagai	fokus	utama	acara	tersebut.	

e) Prinsip	Keterbukaan	dalam	Berpikir	

Islam	merupakan	agama	yang	inklusif,	memungkinkan	penganut	dari	berbagai	suku,	

etnik,	 dan	bangsa	di	 seluruh	dunia	untuk	mengadopsinya.	Ajaran	yang	disampaikan	oleh	

Nabi	Muhammad	tidak	terbatas	hanya	untuk	suku	atau	bangsa	tertentu,	melainkan	terbuka	

bagi	siapa	saja	yang	bersedia	menerima	dan	mempercayainya.	Berdasarkan	pandangan	ini,	

Islam	 tidak	 harus	 dihubungkan	 dengan	 etnis	 khusus,	 seperti	 Arab.	 Agama	 ini	 dapat	 dan	

seharusnya	diterima	oleh	orang-orang	dari	berbagai	belahan	dunia,	 termasuk	Timur	dan	

Barat,	serta	oleh	individu	dari	berbagai	latar	belakang,	seperti	Arab,	Amerika,	Eropa,	Rusia,	

Kanada,	Asia,	Australia,	dan	lainnya.		

f) Prinsip	Kasih	Sayang	terhadap	Sesama	

Islam,	sebagai	agama	yang	dianggap	sempurna,	menyajikan	perspektif	unik	tentang	

konsep	 kasih	 sayang.	 Dalam	 Islam,	 manusia	 dilihat	 sebagai	 makhluk	 yang	 lengkap,	

dilengkapi	dengan	akal,	nafsu,	dan	berbagai	emosi.	Berbeda	dari	malaikat	yang	senantiasa	

patuh	 pada	 perintah	 Allah,	manusia	 kadang-kadang	mendahulukan	 logika	 atau	 nafsunya	

daripada	perintah	Allah.	Karenanya,	 Islam	menetapkan	batasan	dan	bentuk	kasih	 sayang	

yang	sesuai	dengan	ajarannya.			
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Untuk	menerapkan	kasih	sayang	sesuai	dengan	ajaran	Islam,	manusia	diajar	untuk	

melakukan	 tindakan	 nyata.	 Kasih	 sayang	 terhadap	 sesama	 manusia	 dapat	 diwujudkan	

melalui	 aksi	 saling	 membantu,	 memelihara	 hubungan	 baik,	 meringankan	 beban	 dan	

kesulitan	 orang	 lain,	 mengundang	 orang	 lain	 ke	 dalam	 ajaran	 Allah,	 mempertahankan	

perdamaian,	 dan	 sebagainya.	 Sedangkan	 kasih	 sayang	 terhadap	 makhluk	 lain	 dan	

lingkungan	 bisa	 ditunjukkan	 dengan	 cara	 menjaga	 kebersihan,	 keindahan,	 dan	

keberlanjutan	 alam.	 Dengan	 demikian,	 kasih	 sayang	 dalam	 Islam	 dapat	 diaktualisasikan	

kapan	saja	selama	manusia	hidup	di	bumi.	

g) Prinsip	Fleksibilitas	dalam	Kehidupan	

Islam	 adalah	 agama	 yang	 fleksibel	 dan	 tidak	 terbatas	 pada	 satu	 perspektif	 saja.	

Ajarannya	 tidak	 mendukung	 sikap	 keras,	 tetapi	 lebih	 menekankan	 pada	 kelembutan,	

keluwesan,	 dan	 toleransi	 dalam	melakukan	 kebajikan.	Meski	 demikian,	 Islam	 tetap	 tegas	

dalam	hal-hal	yang	berkaitan	dengan	prinsip,	keyakinan,	dan	aqidah,	serta	mengutamakan	

sikap	tasamuh,	tawasuth,	kesederhanaan,	dan	saling	menghormati	perbedaan.			

Kekakuan	 sikap	 sering	 menandakan	 terbatasnya	 pengetahuan,	 kedangkalan	

pemahaman,	atau	bahkan	ketidaktahuan,	yang	seringkali	berujung	pada	menyalahkan	atau	

mengkafirkan	 orang	 lain.	 Sebaliknya,	 mereka	 yang	 bersikap	 luwes	 biasanya	 memiliki	

pemahaman	 yang	 luas	 dan	 pengetahuan	 yang	 mendalam.	 Namun,	 penting	 untuk	

membedakan	 antara	 sikap	 luwes	 dengan	 sikap	 permisif.	 Sikap	 luwes	 harus	 selalu	

berdasarkan	 ilmu,	 sementara	 sikap	 permisif	 cenderung	 acuh	 tak	 acuh	 dan	 membiarkan	

kekeliruan	atau	kesalahan	berlanjut.	
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4. Indikator	Moderasi	Beragama	

Merujuk	pada	penjelasan	Kementerian	Agama	pada	tahun	2019,	pijakan	awal	atau	

indikator	dalam	menjalankan	moderasi	beragama	di	Indonesia	terdiri	atas	empat	komponen	

utama	yang	menjadi	indikator,	di	antaranya:30	

1) Komitmen	Kebangsaan	

Indikator	komitmen	kebangsaan	yaitu	menerima	prinsip	berbangsa	yang	terkandung	

pada	 UUD	 1945	 dan	 ketentuan-ketentuan	 di	 bawahnya.	 Komitmen	 kebangsaan	 sangat	

berarti	 dijadikan	 sebagai	 indikator	 moderasi	 beragama	 sebab,	 sebagaimana	 telah	

dikemukakan	oleh	Menteri	Agama,	Lukman	Hakim	Saifuddin,	dari	sudut	pandang	moderasi	

beragama,	sebagai	salah	satu	bentuk	pengamalan	ajaran	agama	dengan	cara	mewujudkan	

ideologi	agama	yang	sama	artinya	melalui	menunaikan	kewajiban	sebagai	warga	negara.		

2) Toleransi	

Toleransi	menujuk	dari	sikap	keterbukaan,	dengan	lapang	dada,	sukarela,	serta	dapat	

menerima	 perbedaan	 dengan	 lembut.	 Toleransi	 antaragama	 dan	 toleransi	 intraagama	

menjadi	 tekanan	 dalam	 toleransi	 beragama,	 baik	 terkait	 dengan	 toleransi	 sosial	 ataupun	

politik.	 Webster’s	 New	 American	 Dictionary,	 	 pengertian	 dari	 toleransi	 adalah	 artinya	

memberi	 kebebasan	 atau	membiarkan	 orang	 lain	 untuk	 berpendapat	 dan	 berlaku	 sabar	

dalam	menghadapi	orang	lain.	

3) Anti	Kekerasan	

Radikalisme	 dan	 tindakan	 kekerasan	 dalam	 lingkup	 moderasi	 agama	 sering	 kali	

timbul	dari	interpretasi	sempit	terhadap	ajaran	keagamaan.	Pendekatan	dan	tindakan	yang	

 
30	 Soleha,	 “Pengembangan	 Kurikulum	 Pendidikan	 Agama	 Dalam	 Menciptakan	 Sikap	 Toleransi	

Beragama	Di	Madrasah	Aliyah	Dan	Sekolah	Menengah	Atas	Kabupaten	Bangka,”	Scientia:	Jurnal	Hasil	Penelitian	
4,	no.	2	(December	30,	2019):	148–80,	https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.1132.	
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lahir	dari	pemikiran	dan	ideologi	semacam	ini	biasanya	berupaya	mengubah	struktur	sosial	

dan	 politik	masyarakat	melalui	 penggunaan	 kekerasan.	 Kekerasan	 dalam	 konteks	 agama	

radikal	 ini	 tidak	terbatas	pada	tindakan	fisik,	 tetapi	 juga	meliputi	agresi	non-fisik,	seperti	

menuduh	kelompok	atau	individu	yang	memiliki	pandangan	berbeda	sebagai	sesat,	 tanpa	

dasar	teologis	yang	kokoh.			

Dalam	 konteks	 moderasi	 beragama,	 radikalisme	 dan	 kekerasan	 sering	 dianggap	

sebagai	hasil	dari	pemahaman	yang	keliru	tentang	agama,	di	mana	agama	ditafsirkan	secara	

terlalu	sempit.	Misinterpretasi	ini	menghasilkan	sikap	dan	tindakan	yang	ekstrem,	dengan	

keinginan	 untuk	 secara	 radikal	 mengubah	 tatanan	 politik	 dan	 sosial	 masyarakat,	 baik	

melalui	 tindakan	 fisik	 maupun	 nonfisik.	 Faktor	 lain	 yang	 memicu	 sikap	 radikal	 adalah	

pemahaman	 agama	 yang	 berorientasi	 pada	 revivalisme,	 yang	 berkeinginan	 mendirikan	

entitas	politik	agama	seperti	khilafah,	imamah,	daulah	islamiyah,	dan	lainnya.	

4) Akomodatif	terhadap	Budaya	Lokal	

Interaksi	 antara	 agama,	 terutama	 Islam,	 dan	 budaya	 sering	menimbulkan	 diskusi	

yang	berkepanjangan	dan	meninggalkan	sejumlah	 isu.	 Islam,	yang	ajarannya	berasal	dari	

wahyu	 dan	 telah	 berhenti	 turun	 setelah	 wafatnya	 Nabi,	 berbeda	 dengan	 budaya	 yang	

merupakan	kreasi	manusia	dan	berubah	seiring	kebutuhan	kehidupan	manusia.	Hubungan	

antara	agama	dan	budaya	seringkali	bersifat	dua	sisi.	Pada	titik	ini,	sering	muncul	konflik	

antara	ajaran	agama,	khususnya	Islam,	dengan	tradisi	lokal	yang	ada	di	komunitas	tertentu.	

Sikap	 keagamaan	 yang	 tidak	 akomodatif	 terhadap	 tradisi	 dan	 budaya	merupakan	

bentuk	 yang	 kurang	 bijaksana.31	 Sikap	 yang	 terlalu	 menjauh	 dari	 prinsip	 dan	 nilai-nilai	

 
31	Edy	Sutrisno,	“Aktualisasi	Moderasi	Beragama	Di	Lembaga	Pendidikan,”	Jurnal	Bimas	Islam	12,	no.	2	

(December	27,	2019):	323–48,	https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113.	
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agama	dapat	merusak	kearifan	lokal	suatu	bangsa.	Memandang	agama	sebagai	lawan	dari	

budaya,	 atau	 sebaliknya,	 seperti	 yang	 telah	 disebutkan	 sebelumnya,	 tidak	 sesuai	 dengan	

prinsip	 moderasi	 dalam	 agama.	 Dalam	 konsep	 moderasi	 ini,	 agama	 dan	 budaya	 tidak	

diposisikan	dalam	dualisme	yang	bersifat	 terpisah,	melainkan	sebagai	entitas	yang	saling	

melengkapi.	Pendekatan	yang	menerima	dan	mengakomodasi	 tradisi	 serta	budaya	dalam	

pemahaman	keagamaan	ini	selaras	dengan	prinsip-prinsip	Islam.	

Keterbukaan	 terhadap	 integrasi	 antara	 praktik	 keagamaan	 dan	 adat	 serta	 budaya	

setempat	 bisa	 menjadi	 indikator	 seberapa	 jauh	 suatu	 pemahaman	 agama	 bersedia	

menerima	 pengaruh	 kebudayaan	 dan	 tradisi	 lokal.	 Para	 penganut	 agama	 yang	 moderat	

cenderung	 lebih	 terbuka	dan	menerima	 terhadap	 tradisi	dan	budaya	 lokal	dalam	praktik	

keagamaan	mereka,	asalkan	hal	tersebut	tidak	bertentangan	dengan	prinsip	utama	agama.	

Fleksibilitas	dalam	pemahaman	agama	terlihat	dari	kesiapan	untuk	mengadopsi	praktik	dan	

perilaku	 yang	 tidak	 hanya	 berfokus	 pada	 paradigma	 keagamaan	 normatif,	 tetapi	 juga	

mempertimbangkan	konteks	budaya	yang	positif	dan	relevan.32	

2. Implementasi	Moderasi	Beragama	pada	Madrasah	

Muatan	moderasi	beragama	dalam	kurikulum	madrasah	tertuang	dalam	Keputusan	

Menteri	Agama	(PMA)	nomor	183	tahun	2019	tentang	kurikulum	pendidikan	agama	Islam	

PAI	dalam	bahasa	Arab	pada	madrasah.	Tema	ini	direalisasikan	dalam	buku	buku	teks	yang	

baru	dan	menjadi	bahan	pembelajaran	di	kelas	untuk	setiap	jenjang	pendidikan.			

Moderasi	 beragama	 tidak	menjadi	mata	 pelajaran	 sendiri,	 akan	 tetapi	muatannya	

sudah	 terintegrasi	 di	 dalam	 semua	 mata	 pelajaran	 yang	 diajarkannya,	 terutama	 pada	

 
32	 Nurul	 Khairiyah	Hulawa	 and	Najamuddin	 Pettasolong,	 “Perilaku	 Sosial	 Kepala	Madrasah	 Dalam	

Pelayanan	Pendidikan	Di	Madrasah	Aliyah	Negeri	I	Pohuwato,”	Tadbir:	Jurnal	Manajemen	Pendidikan	Islam	8,	
no.	2	(August	12,	2020):	133–49,	https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1289.	
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rumpun	mata	pelajaran	PAI	yang	meliputi	Al-Qur'an	dan	Hadis,	Fikih,	atau	Aqidah	Akhlak	

atau	 Tasawuf,	 dan	 Sejarah	 Kebudayaan	 Islam	 (SKI)	 pada	 jenjang	 MA	 ada	 pelajaran	

Tafsir/Ilmu	Tafsir	dan	Usul	Fikhi.	Muatan	moderasi	juga	disisipkan	pada	pengajaran	bahasa	

Arab	di	lingkungan	madrasah.		

Muatan	moderasi	secara	substantif	masuk	ke	dalam	sub	sub	bab	yang	ada	di	semua	

mata	 pelajaran	 itu.	 Pembahasan-pembahasan	 dalam	 semua	 mata	 pelajaran	 dalam	 KMA	

tersebut	sudah	memuat	pesan	pesan	moderasi	di	dalamnya.	Bahkan	secara	spesifik,	muatan	

moderasi	akan	ditekankan	pada	sub-sub	tema	atau	topik	khusus	yang	ada	di	dalam	mata	

pelajaran	Al-Qur'an	Hadis,	Fikih,	Aqidah	Akhlak	atau	Sejarah	Kebudayaan	Islam	(SKI).	

Dalam	KMA	183	tahun	2019	bahwa	muatan	moderasi	beragama	ada	yang	tersurat	

dan	 tersirat.	Misalkan	 saja	 dalam	kurikulum	kelas	 IV,	 V,	 dan	VI	 ada	 kompetensi	 inti	 (KI)	

nomor	 dua	 dengan	 jelas	 membuat	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama.	 Perhatikan	 matriks	

sebagai	berikut:	

Kurikulum	madrasah	yang	terbaru	tersebut	juga	membuat	struktur	kurikulum	yang	

terdiri	 dari	 kelompok	 A	 (umum),	 kelompok	 B	 (umum),	 dan	 kelompok	 C	 (peminatan)	

sekaligus	alokasi	waktu	yang	ditetapkan	untuk	semua	mata	pelajaran	 tersebut	perpekan.	

Mata	pelajaran	A,	B,	C	merupakan	kelompok	mata	pelajaran	yang	muatan	dan	acuan	nya	

dikembangkan	 oleh	 pusat	 atau	 daerah/lokal	 yang	 tersebut	 secara	 jelas	 dan	 terperinci	 di	

dalam	KMA	tersebut.		

Disebutkan	pada	pembahasan	bab	ini	bahwa	madrasah	adalah	lembaga	pendidikan	

umum	 berciri	 khas	 Islam.	 Dalam	 hal	 menguatkan	 program	 yang	 menjadi	 ciri	 khas	 dan	

keunggulan,	 madrasah	 dapat	 melakukan	 inovasi	 dan	 pengembangan	 kurikulum	 tingkat	

satuan	pendidikan.	Inovasi	dan	pengembangan	kurikulum	madrasah	dapat	dilakukan	pada:	
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a. Struktur	kurikulum		

b. Alokasi	waktu		

c. Sumber	dan	bahan	pembelajaran		

d. Desain	pembelajaran			

e. Muatan	lokal	dan			

f. Ekstrakurikuler		

Madrasah	 dapat	 menambah	 beban	 belajar	 sebanyak	 banyaknya	 6	 jam	 pelajaran	

berdasarkan	 pertimbangan	 kebutuhan	 peserta	 didik,	 akademik,	 sosial,	 budaya	 dan	

ketersediaan	waktu.	Pengembangan	 implementasi	kurikulum	dapat	dilakukan	antara	 lain	

dengan:		

a. Menambah	beban	belajar	berdasarkan	pertimbangan	kebutuhan	peserta	didik	dan	atau	

kebutuhan	akademik,	sosial,	budaya,	dan	ketersediaan	waktu			

b. Merelokasi	jam	pelajaran	pada	mata	pelajaran	tertentu	untuk	mata	pelajaran	lainnya.			

c. Menyelenggarakan	 pembelajaran	 terpadu	 (integrated	 learning)	 dengan	 pendekatan	

kolaboratif.	Pada	jenjang	tertentu	juga	diperkenankan.			

d. Menyelenggarakan	 pembelajaran	 dengan	 sistem	 paket	 atau	 Sistem	 Kredit	 Semester	

(SKS).	 Ketentuan	 tentang	 penyelenggaraan	 SKS	 diatur	 dengan	 keputusan	 direktur	

jenderal	pendidikan	Islam.			

Muatan	 moderasi	 dimasukkan	 ke	 dalam	 kurikulum	 dan	 diimplementasikan	

berdasarkan	 pedoman	 implementasi	 tersebut.	 KMA	 nomor	 184	 tersebut	 juga	 memuat	

pedoman	 implementasi	 moderasi	 beragama,	 Penguatan	 Pendidikan	 Karakter,	 dan	

Pendidikan	Antikorupsi	sebagai	berikut:		
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a. Setiap	 guru	 mata	 pelajaran	 wajib	 menanamkan	 nilai	 moderasi	 beragama,	 penguatan	

pendidikan	karakter	dan	pendidikan	antikorupsi	kepada	peserta	didik.			

b. Penanaman	nilai	moderasi	 beragama,	penguatan	pendidikan	karakter,	 dan	pendidikan	

antikorupsi	kepada	peserta	didik	bersifat	hidden	curriculum	dalam	bentuk	pembiasaan,	

pembudayaan	dan	pemberdayaan	dalam	kehidupan	sehari-hari.			

c. Implementasi	penanaman	nilai	moderasi	beragama,	penguatan	pendidikan	karakter	dan	

pendidikan	 antikorupsi	 kepada	 peserta	 didik	 di	 atas	 tidak	 harus	 tertuang	 dalam	

administrasi	pembelajaran	(RPP),	Namun	guru	wajib	mengkondisikan	suasana	kelas	dan	

melakukan	 pembiasaan	 yang	 memungkinkan	 terbentuknya	 budaya	 berpikir	 moderat	

dalam	beragama,	terbentuknya	karakter,	dan	budaya	antikorupsi,	serta	menyampaikan	

pesan	pesan	moral	kepada	peserta	didik.	

Moderasi	beragama	menjadi	poin	pertama	yang	paling	ditekankan	dalam	pedoman	

ini.	 Disebutkan	 bahwa	muatan	muatan	mengenai	moderasi	 beragama	merupakan	hidden	

curriculum	dalam	bentuk	pembiasaan,	pembudayaan	dan	pemberdayaan	dalam	kehidupan	

sehari-hari.		

Salah	satu	tantangan	yang	dihadapi	oleh	semua	lembaga	pendidikan,	tidak	terkecuali	

lembaga	pendidikan	Islam,	adalah	perkembangan	dunia	teknologi	dan	informasi.	Anak	anak	

pada	jenjang	Madrasah	Ibtidaiyah	(MI),	Tsanawiyah	(MTs),	maupun	Aliyah	(MA)	merupakan	

anak	anak	yang	sudah	akrab	dengan	dunia	teknologi.	Mereka	disebut	sebagai	penduduk	asli	

(native)	dari	dunia	teknologi	modern	ini	sehingga	tugas	dari	guru	dalam	memberikan	semua	

mata	pelajaran	 terutama	yang	berkaitan	dengan	moderasi	beragama	adalah	memberikan	

literasi	digital	yakni	bagaimana	para	siswa	ini	bisa	lebih	tepat	dalam	memanfaatkan	sarana	

teknologi	digital	 ini	untuk	kepentingan	peningkatan	pendidikan.	 Jangan	sampai	 teknologi	
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malah	menjadi	sasaran	dari	kampanye	kampanye	negatif	seperti	penyebaran	paham	paham	

radikalisme	 yang	 akan	 melunturkan	 sikap	 moderat	 yang	 sudah	 ditanamkan	 di	 lembaga	

pendidikan.33   	

C. Radikalisme	

1. Konsep	Dasar	Radikalisme	

Kata	"radikalisme"	berasal	dari	kata	Latin	"radix"	yang	berarti	"akar,"	mengacu	pada	

ide	 memahami	 sesuatu	 secara	 mendalam	 hingga	 ke	 akar-akarnya.	 Menurut	 Kamus	

Cambridge	 Advanced	 Learners,	 seseorang	 yang	 radikal	 memegang	 atau	 menyuarakan	

kepercayaan	 bahwa	 perubahan	 sosial	 atau	 politik	 yang	 besar	 dan	 radikal	 perlu	 terjadi.	

Menjadi	radikal	berarti	memiliki	atau	menyatakan	pandangan	bahwa	perubahan	sosial	atau	

politik	 yang	 signifikan	 dan	 drastis	 diperlukan.34	 Sementara	 itu,	 Kamus	 Besar	 Bahasa	

Indonesia	 mendefinisikan	 radikalisme	 sebagai	 sebuah	 ideologi	 atau	 aktivitas	 yang	

berhubungan	dengan	individu	atau	kelompok	yang	mendesak	perubahan	sosial	dan	politik,	

seringkali	 melalui	 penggunaan	 kekerasan,	 dengan	 berpikir	 secara	 fundamental	 dan	

bertindak	secara	ekstrim.		

Radikalisme	 umumnya	merujuk	 pada	 ideologi	 yang	 berupaya	mengubah	 struktur	

sosial	yang	ada	secara	menyeluruh.35	Pendukung	radikalisme	berpendapat	bahwa	masalah-

masalah	 mendasar	 berasal	 dari	 struktur	 sosial	 saat	 ini,	 sehingga	 solusi	 yang	 mereka	

tawarkan	 adalah	 menggantinya	 dengan	 struktur	 sosial	 baru	 yang	 dianggap	 lebih	 baik,	

seringkali	melibatkan	penggunaan	kekerasan.	Perubahan	radikal	bisa	diupayakan	melalui	

 
33	 Aceng	 Abdul	 Azis	 et	 al.,	 Implementasi	 Moderasi	 Beragama	 Dalam	 Pendidikan	 Islam,	 ed.	 Papay	

Supriyatna,	Alip	Nuryanto,	and	Saepullah,	vol.	1	(Jakarta	Pusat:	Kementerian	Agama	RI,	2019),	h.156-160.	
34	Cambridge	University,	Cambridge	Advanced	Learners	Dictionary	(Singapore:	Cambridge	University	

Press,	2008).	
35	 Andi	 Rahman	 Alamsyah,	 “Modernisasi	 Organisasi	 Radikal	 Melalui	 Dialog	 Penting	 Dilakukan,”	

Swantara	“	Majalah	Triwulanaan	Lemhanas	13,	no.	IV	(2015).	
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metode	 yang	 damai,	 tenang,	 bersahabat,	 sopan,	 dan	 persuasif,	 namun	 juga	 bisa	 dicapai	

dengan	 tindakan	 kekerasan,	 tipu	 daya,	 dan	 kasar.36	 Namun,	 belakangan	 ini,	 radikalisme	

kekerasan	seringkali	hanya	dikaitkan	dengan	gerakan	keagamaan	tertentu	yang	dasarnya	

adalah	interpretasi	literal	dari	kitab	suci,	fundamentalisme,	dan	puritanisme.	Secara	empiris,	

aksi	radikal	dan	terorisme	seringkali	dihubungkan	dengan	agama	tertentu,	yang	merupakan	

kesalahpahaman	yang	perlu	diperbaiki.		

Kekerasan	 yang	 dilakukan	 atas	 nama	 agama	 sering	 kali,	 setelah	 dianalisis,	

sebenarnya	 berakar	 pada	 motivasi	 politik	 untuk	 merebut	 kekuasaan.	 Penting	 untuk	

membuat	 perbedaan	 yang	 jelas	 antara	 radikalisme	 agama	 dan	 terorisme.	 Radikalisme	

biasanya	 berkaitan	 dengan	 bagaimana	 seseorang	 mengutarakan	 atau	 mempraktikkan	

keyakinan	 agamanya,	 sementara	 terorisme	 melibatkan	 tindakan	 kriminal	 yang	 secara	

langsung	bermotif	politik.	Dalam	konteks	yang	lain,	radikalisme	diartikan	sebagai	ideologi	

atau	pandangan	yang	mendorong	perubahan	dan	reformasi	dalam	sistem	sosial	dan	politik,	

seringkali	dengan	menggunakan	kekerasan	sebagai	alat.37	

Radikalisme	 pada	 dasarnya	merupakan	 sikap	 atau	 ideologi	 yang	 bertujuan	 untuk	

mendorong	 perubahan	 signifikan.	 Pendukung	 ideologi	 ini	 sering	menyerukan	 perubahan	

drastis	yang	sangat	berbeda	dari	sistem	yang	ada	saat	ini.38	Radikalisme	dapat	diidentifikasi	

melalui	empat	karakteristik	utama:		

 
36	Kementerian	Agama	RI,	Radikalisme	Agama	Dan	Tantangan	Kebangsaan	(Jakarta:	Dirjen	Bimbingan	

Agama	Islam.Kementerian	Agama	RI,	2014).	
37	Rindha	Widyaningsih,	 Sumiyem,	and	Kuntoro,	 “Kerentana	Radikalisme	Agama	Di	Kalangan	Anak	

Muda,”	Prosiding	Seminar	Nasional	Dan	Call	 for	Papers	Pengembangan	Sumber	Daya	Pedesaan	Dan	Kearifan	
Lokal	Berkelanjutan	17,	no.	VII	(2018).	

38	 Muhammad	 Nur	 Yamin,	 ,	 Millah	 Hanifa,	 and	 Bakhtiar,	 “Radikalisme	 Di	 Kalangan	 Mahasiswa,”	 ,	
Supremasi:	Jurnal	Pemikiran	Dan	Penelitian	Ilmu-Ilmu	Sosial,	Hukum,	&	Pengajarannya	XVI,	no.	1	(2021).	
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a. Intoleransi,	yang	berarti	ketidakmampuan	untuk	menghargai	pendapat	atau	keyakinan	

orang	 lain,	 sering	 kali	 disertai	 dengan	 ketidaksukaan	 terhadap	 perbedaan.	 Individu	

intoleran	 cenderung	 memisahkan	 diri	 berdasarkan	 kebangsaan,	 agama,	 ras,	 atau	

golongan.		

b. Fanatisme,	 yang	 berarti	 kepercayaan	 teguh	 pada	 kebenaran	 satu-satunya,	 seringkali	

mengakibatkan	 persepsi	 dunia	 yang	 polar,	 di	 mana	 yang	 lain	 selalu	 salah.	 Fanatisme	

terhadap	ideologi	tertentu	dapat	berbahaya	karena	menciptakan	pembatasan	antara	satu	

kelompok	dengan	kelompok	lain.		

c. Eksklusivitas,	 yang	 mengacu	 pada	 kecenderungan	 pemisahan	 dari	 kebiasaan	 umum.	

Individu	dengan	sifat	 ini	cenderung	memiliki	karakteristik	unik	dan	enggan	bergabung	

dengan	kelompok	lain.		

d. Sikap	revolusioner,	yang	seringkali	melibatkan	penggunaan	kekerasan	untuk	mencapai	

tujuan.	Mereka	yang	revolusioner	cenderung	cepat	dalam	mengubah	dan	sering	bersifat	

destruktif,	terutama	ketika	tindakan	mereka	berpotensi	menimbulkan	korban	jiwa.		

Berdasarkan	definisi-definisi	tersebut,	radikalisme	dapat	diringkas	sebagai	gerakan	

yang	bertujuan	mewujudkan	perubahan	revolusioner	dan	radikal,	dengan	fokus	pada	politik	

dan	kekuasaan,	seringkali	melalui	penggunaan	kekerasan.	

2. Faktor	Penyebab	Radikalisme	di	Kalangan	Remaja		

Remaja	 dan	 pemuda	 merupakan	 kelompok	 utama	 yang	 sering	 menjadi	 sasaran	

kelompok	radikal	untuk	pengaruh	dan	rekrutmen,	mendukung	gerakan	radikal	di	seluruh	

dunia.	Mereka	direkrut	melalui	berbagai	metode,	terutama	lewat	platform	digital.	Dalam	era	

teknologi	informasi,	kelompok	ekstremis	mengembangkan	metode	penyebaran	radikalisme	
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yang	 tidak	 lagi	 hanya	 melalui	 interaksi	 langsung	 secara	 offline,	 tetapi	 juga	 melalui	

penggunaan	intensif	teknologi	informasi	dan	internet.			

Kelompok	ekstremis	ini	kerap	memanfaatkan	peningkatan	penggunaan	internet	dan	

media	 sosial	 untuk	menyebarkan	 ideologi	 radikal,	melakukan	 riset	 dan	 rekrutmen	 calon	

anggota,	bahkan	mengajak	tindakan	radikal	seperti	serangan	terhadap	kelompok	lain	yang	

mereka	anggap	sebagai	musuh.	Radikalisme	tampaknya	menjadi	tren	yang	berkembang	di	

kalangan	 muda,	 di	 mana	 ide-ide	 radikal	 dan	 keterlibatan	 dalam	 aksi	 radikal,	 termasuk	

terorisme	 seperti	 penggunaan	 senjata,	 perang,	 dan	 pengeboman,	 dianggap	 berani	 dan	

menarik.			

Cerita-cerita	 seperti	 ini	 digunakan	oleh	kelompok	 teroris	untuk	merekrut	 anggota	

baru	dan	menyebarluaskannya	melalui	media	sosial	yang	mudah	diakses	kapan	saja	dan	di	

mana	saja.	Kelompok	radikal	saat	ini,	terutama	di	kalangan	muda,	berbeda	dengan	masa	lalu.	

Dulu	kelompok	yang	dicari	biasanya	lebih	matang	dan	berpengalaman,	tetapi	kini	pemuda	

dan	bahkan	anak-anak	menjadi	target	utama	penyebaran	radikalisme	karena	mereka	masih	

muda	dan	mudah	dipengaruhi.		

Anak	 muda	 yang	 terpengaruh	 radikalisme	 sering	 kali	 masih	 awam	 dalam	

pengetahuan	 agama.	 Di	 Indonesia,	 khususnya	 di	 kalangan	 remaja,	 radikalisme	 bukan	

fenomena	yang	muncul	tiba-tiba,	melainkan	akibat	dari	berbagai	faktor.	Parahnya,	remaja	

yang	seharusnya	menjadi	pembawa	harapan	dan	masa	depan	bangsa,	serta	calon	pemimpin	

masa	depan	Indonesia,	 justru	berada	dalam	situasi	yang	berpotensi	merusak	masa	depan	

mereka.		

Beberapa	 kondisi	 yang	 menjadi	 penyebab	 radikalisme	 di	 kalangan	 anak	 muda	

termasuk:		
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1) Ketidakadilan	yang	meningkat	dan	kurangnya	kebebasan	dalam	sistem	yang	didominasi	

oleh	 kekuatan	 politik	 dan	 ekonomi.	 Radikalisme	 dilihat	 sebagai	 fenomena	 sosial	 dan	

politik	 yang	 bermunculan	 dalam	 situasi	 disintegrasi	 atau	 krisis	 yang	 berkelanjutan.	

Dalam	 perspektif	 ini,	 radikalisme	 diasumsikan	 sebagai	 kemampuan	 individu	 atau	

kelompok	 untuk	 menantang	 dan	 mengubah	 struktur	 sosial	 atau	 sistem	 politik	 yang	

dirasakan	tidak	adil	dan	mengekang	kebebasan.	Munculnya	radikalisme	sering	dikaitkan	

dengan	peningkatan	ketidakadilan	dan	kekurangan	kebebasan	oleh	kelompok	penguasa	

dalam	bidang	politik	dan	ekonomi.	Ini	menunjukkan	keinginan	politik	untuk	melakukan	

perbaikan	dan	perubahan.	Seseorang	atau	kelompok	dikategorikan	sebagai	radikal	tidak	

hanya	 karena	 kesadaran	 akan	 pengendalian,	 tetapi	 juga	 karena	 usaha	 aktif	 untuk	

mengadvokasi	perubahan	ideologis	dan	sosial.		

2) Radikalisme	 dapat	 timbul	 dari	 perbedaan	 yang	 mencolok	 dalam	 masyarakat,	

menimbulkan	 kecemasan	 tentang	 masa	 depan	 dan	 berakhir	 pada	 fatalisme	 atau	

kehilangan	harapan	terhadap	masa	depan.		

Asal	usul	radikalisme	adalah	ketimpangan	sosial	yang	signifikan,	yang	menimbulkan	

kekhawatiran	tentang	masa	depan	dan	perasaan	putus	asa	terhadap	kondisi	saat	ini,	yang	

kemudian	mengarah	pada	fatalisme.	Fatalisme	berarti	kehilangan	harapan	akan	masa	depan,	

merasa	diri	hanya	sebagai	produk	dari	struktur	yang	ada.	Radikalisme	menjadi	kuat	ketika	

mereka	 yang	 merasa	 fatalisme	 ini	 dihadapkan	 pada	 kebijakan	 atau	 tindakan	 yang	

kontradiktif.	 Pandangan	 ini	 mengartikan	 radikalisasi	 sebagai	 peluang	 individu	 untuk	

mengubah	masyarakat	dan	mewakili	pemikiran	radikal	dalam	masyarakat.	Ketika	fatalisme	

melebihi	ambang	toleransi	bagi	sekelompok	orang,	mereka	memilih	untuk	melanggar	norma	

yang	diterima.	
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Salah	satu	 jurnal	yang	ditulis	oleh	Nurjannah	menyimpulkan	bahwa	faktor	pemicu	

munculnya	radikalisme,	yaitu:39	

1. Radikalisme	 dalam	 Islam	adalah	 gerakan	 yang	 bertujuan	melakukan	 perubahan	

drastis	dan	keras,	dengan	puncaknya	berupa	keinginan	mendirikan	Negara	Islam	dan	

penerapan	 Syariat	 Islam.	 Kemunculannya	 dipicu	 oleh	 faktor	 sosial	 yang	

menggunakan	legitimasi	agama	untuk	memperkuat	gerakan	tersebut.	

2. Faktor	sosial	seperti	ketimpangan	sosial,	ekonomi,	dan	politik,	menciptakan	kondisi	

yang	 melahirkan	 deprivasi	 relatif	 atau	 perasaan	 diperlakukan	 tidak	 adil.	

Ketidakadilan	 ini	 sering	 kali	 dimanfaatkan	 sebagai	 bahan	 provokasi	 oleh	 pihak	

tertentu	untuk	mendukung	gerakan	radikalisme.	

3. Faktor	 agama,	 terutama	 ajaran	 dakwah,	 amar	 makruf	 nahi	 mungkar,	 dan	 jihad,	

sering	 dijadikan	 legitimasi	 oleh	 kelompok	 radikal	 dengan	menampilkan	 ayat-ayat	

konfrontatif	 yang	 ditafsir	 secara	 tekstual	 dan	 literalis	 untuk	memperkuat	 agenda	

mereka.	

4. Proses	psikologis	dan	kognitif	tertentu,	yang	dipicu	oleh	ketimpangan	sosial	dan	

ditopang	oleh	ajaran-ajaran	dakwah	eksklusif,	dapat	melahirkan	sikap	radikal	pada	

individu	 atau	 kelompok.	 Hal	 ini	 mengubah	 persepsi	 terhadap	 tindakan	 yang	

sebelumnya	dianggap	hina	menjadi	sebuah	perjuangan	moral.	

Faktor	 pemicu	 radikalisme	 yang	 dipaparkan	 dalam	 tulisan	 tersebut	menunjukkan	

bahwa	radikalisme	dalam	Islam	tidak	hanya	dipengaruhi	oleh	ideologi	agama	semata,	tetapi	

juga	 oleh	 faktor	 sosial	 yang	 melatarbelakangi	 pergerakan	 tersebut.	 Ketimpangan	 sosial,	

 
39	Nurjannah,	“Faktor	Pemicu	Munculnya	Radikalisme	Islam	Atas	Nama	Dakwah,”	Jurnal	Dakwah	XIV,	

no.	2	(2013).	
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ekonomi,	 dan	 politik	 menjadi	 faktor	 kunci	 yang	 menciptakan	 rasa	 ketidakadilan	 atau	

deprivasi	relatif	di	kalangan	masyarakat.	Kondisi	ini	sering	kali	dijadikan	bahan	provokasi	

oleh	 pihak-pihak	 tertentu	 untuk	 menarik	 dukungan	 terhadap	 gerakan	 radikal.	 Dalam	

konteks	ini,	radikalisme	menjadi	sebuah	respons	terhadap	ketidakpuasan	terhadap	keadaan	

sosial,	dengan	memanfaatkan	legitimasi	agama	untuk	memperkuat	gerakan	mereka.	

Penggunaan	 agama	 sebagai	 alat	 legitimasi	 juga	 menjadi	 faktor	 penting	 dalam	

mendukung	radikalisme.	Ajaran	dakwah,	amar	makruf	nahi	mungkar,	dan	jihad	sering	kali	

ditafsirkan	 secara	 tekstual	 dan	 literalis	 oleh	 kelompok-kelompok	 radikal.	 Mereka	

menggunakan	 interpretasi	yang	sempit	dan	konfrontatif	 terhadap	ayat-ayat	agama	untuk	

membenarkan	 tindakan	 kekerasan	 mereka.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 cara	 pandang	

terhadap	agama	dapat	berperan	besar	dalam	mengarahkan	seseorang	atau	kelompok	pada	

tindakan	 radikal,	 terutama	 ketika	 agama	 dipahami	 secara	 eksklusif	 tanpa	

mempertimbangkan	konteks	sosial,	historis,	dan	humanis	yang	lebih	luas.	

Selain	 itu,	 aspek	 psikologis	 dan	 kognitif	 juga	 memainkan	 peran	 dalam	 proses	

radikalisasi.	Individu	atau	kelompok	yang	merasa	terpinggirkan	atau	diperlakukan	tidak	adil	

akan	 lebih	 rentan	 terhadap	 narasi	 radikal	 yang	 menawarkan	 solusi	 ekstrem	 atas	

permasalahan	yang	mereka	hadapi.	Proses	ini	sering	kali	diikuti	oleh	perubahan	persepsi	di	

mana	 tindakan	 yang	 sebelumnya	 dianggap	 tidak	 bermoral,	 seperti	 kekerasan,	 dianggap	

sebagai	 bentuk	 perjuangan	 yang	 sah	 dan	 bahkan	 terpuji.	 Ini	 menunjukkan	 bahwa	

radikalisasi	bukan	hanya	soal	keyakinan	ideologis,	tetapi	juga	soal	transformasi	psikologis	

yang	terjadi	di	bawah	tekanan	ketidakadilan	sosial.	

Dengan	 demikian,	 untuk	 mengatasi	 radikalisme,	 perlu	 dilakukan	 upaya	 yang	

menyeluruh	 dan	 komprehensif.	 Tidak	 cukup	 hanya	 menangani	 ideologi	 agama	 yang	
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menyimpang,	 tetapi	 juga	 perlu	 memperbaiki	 kondisi	 sosial-ekonomi	 yang	 memicu	 rasa	

ketidakadilan	di	masyarakat.	Selain	itu,	penting	untuk	mendorong	pemahaman	agama	yang	

lebih	moderat	dan	 inklusif,	yang	mampu	menyeimbangkan	antara	keyakinan	religius	dan	

nilai-nilai	kemanusiaan	serta	kebersamaan.	Hanya	dengan	pendekatan	yang	menyeluruh	ini	

radikalisme	dapat	dicegah	secara	efektif.	
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BAB	III	

METODOLOGI	PENELITIAN	

A. Jenis	Penelitian	
Penelitian	ini	termasuk	jenis	penelitian	lapangan	(field	research)	yang	menggunakan	

pendekatan	kualitatif.1	Penelitian	kualitatif	merupakan	penelitian	yang	bersifat	siklus	dan	

naturalistik.	Penelitian	kualitatif	adalah	metode	penelitian	yang	digunakan	untuk	meneliti	

kondisi	 objek	 alamiah.	 Secara	 sederhana	dapat	 dikatakan	bahwa	penelitian	 ini	 ditujukan	

untuk	mendeskripsikan	 fenomena	dan	 fakta	yang	ada.	Fenomena	 itu	bisa	berupa	bentuk,	

aktivitas,	karakteristik,	perubahan,	hubungan,	kesamaan,	dan	perbedaan	antara	fenomena	

yang	satu	dengan	yang	lainnya.2	

B. Lokasi	Penelitian	
Lokasi	 penelitian	 ini	 bertempat	 di	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah	 Sengkang	

Kabupaten	Wajo,	Pondok	Pondok	Pesantren	DDI	Pattojo	Kabupaten	Soppeng,	dan	Pondok	

Pesantren	Darul	Huffadh	Tuju-Tuju	Kabupaten	Bone.	

C. Instrumen	Penelitian	
Peneliti	sangat	penting	di	dalam	penelitian	ini,	peneliti	bertindak	sebagai	 instrumen	

utama	 bertindak	 sebagai	 pelaksana,	 pengamat,	 dan	 sekaligus	 sebagai	 pengumpul	 data.	

Sebagai	 pelaksana,	 peneliti	melaksanakan	 penelitian	 di	Madrasah	 yang	 telah	 ditentukan.	

Peneliti	sebagai	pengamat,	mengamati	bagaimana	bagaimana	model	dan	pola	serta	implikasi	

pendidikan	 moderasi	 beragama	 di	 Madrasah.	 Dalam	 penelitian	 kualitatif,	 peneliti	

diharapkan	 hadir	 di	 lokasi	 penelitian.	 Dalam	 hal	 ini,	 “posisi	 peneliti	 sebagai	 perencana,	

 
1	A	Nur	and	F	Y	Utami,	“Proses	Dan	Langkah	Penelitian	Antropologi:	Sebuah	Literature	Review,”	Ad-

Dariyah:	Jurnal	Dialektika,	2022.	
2	Ahmad	Rijali,	“Analisis	Data	Kualitatif,”	,”	Alhadharah:	Jurnal	Ilmu	Dakwah	17,	no.	33	(2019).	
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instrumen	utama,	pengumpul	data,	penganalisis	data,	sampai	pada	akhirnya	sebagai	pihak	

yang	melaporkan	hasil	penelitian”.3	

Peneliti	 datang	 langsung	 ke	 lokasi	 penelitian	 yaitu	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah	

Sengkang,	Pondok	Pesantren	DDI	Pattojo	 Soppeng,	 dan	Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	

Bone.	Karena	peneliti	sebagai	“instrument	kunci	sehingga	peneliti	harus	memiliki	wawasan	

dan	 bekal	 teori	 yang	 luas	 sehingga	 mampu	 bertanya,	 menganalisis,	 memotret,	 dan	

mengkonstruksi	situasi	sosial	yang	diteliti	menjadi	lebih	jelas	dan	bermakna”.	Peneliti	akan	

datang	ke	 lokasi	penelitian	untuk	melakukan	penelitian	di	 lapangan.	Peneliti	melihat	dan	

mengikuti	 kegiatan	 secara	 langsung	 dengan	 tetap	 berdasar	 pada	 prinsip	 atau	 kode	 etik	

tertentu	 yang	harus	ditaati	 oleh	peneliti.	Untuk	 itu,	 kehadiran	peneliti	 sangat	 diperlukan	

untuk	mendapatkan	data	yang	komprehensif	dan	utuh.		

D. Data	dan	Sumber	Data		
Data	merupakan	unsur	penting	yang	diperlukan	dalam	penyusunan	karya	tulis	ilmiah.	

Data	penelitian	sebagai	sumber	utama	dalam	mendapatkan	gambaran	dari	permasalahan	

yang	 diteliti.	 Sumber	 data	 adalah	 semua	 informasi,	 baik	 nyata,	 abstrak	 ataupun	 dalam	

bentuk	peristiwa/gejala.	Data-data	dari	penelitian	ini	diperoleh	dari	dua	sumber	yaitu:4	

1. Data	Primer	
Data	 primer	 diperoleh	 dalam	 bentuk	 kata-kata	 atau	 ucapan	 lisan	 dan	 prilaku	 dari	

subjek	 berkaitan	 dengan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah	

Sengkang,	Pondok	Pesantren	DDI	Pattojo,	dan	Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	Bone.	Data	

subyek	tersebut	diambil	dari	kepala	sekolah,	guru,	peserta	didik	dan	Staf.		

 
3	Ismail	Suardi	Wekke,	“Desain	Penelitian	Kualitatif,”	Center	for	Open	Science,	2020.	
4	Rusandi	and	Muhammad	Rusli,	“Merancang	Penelitian	Kualitatif	Dasar/Deskriptif	Dan	Studi	Kasus,”	

Al-Ubudiyah:	 Jurnal	 Pendidikan	 Dan	 Studi	 Islam	 2,	 no.	 1	 (June	 17,	 2021):	 48–60,	
https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18.	
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2. Data	Sekunder	
Data	sekunder	bersumber	dari	dokumen-dokumen,	 foto-foto	dan	benda-benda	yang	

dapat	di	gunakan	sebagai	pelengkap	data	primer.	

E. Teknik	Pengumpulan	Data	
Metode	yang	digunakan	ialah	observasi,	wawancara,	literatur	dan	studi	dokumentasi	

sebagai	hal	penting	yang	diharapkan	dapat	memecahkan	beberapa	pertanyaan	yang	tidak	

mendapatkan	penjelasan	rinci	atau	peristiwa	yang	telah	lampau	(memory	case).5	Selain	itu,	

metode	yang	dipakai	juga	berupa	deskriptif	pencarian	fakta	dengan	interpretasi	yang	tepat.	

Penelitian	deskriptif	mempelajari	masalah-masalah	dalam	masyarakat,	serta	tata	cara	yang	

berlaku	 dalam	 masyarakat	 serta	 situasi-situasi	 tertentu,	 termasuk	 tentang	 hubungan-

hubungan,	kegiatan-kegiatan,	sikap-sikap,	pandangan-pandangan,	serta	proses-proses	yang	

sedang	berlangsung	dan	pengaruh-pengaruh	dari	suatu	fenomena.6	

1. Observasi	partisipasi	

Observasi	partisipasi	merupakan	teknik	pengumpulan	data	yang	saya	gunakan	dengan	

cara	ikut	terlibat	langsung	dengan	segala	proses	yang	berkaitan	dengan	topik	penelitian	di	

Pondok	 Pesantren	 DDI	 Pattojo,	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah	 Sengkang,	 dan	 Pondok	

Pesantren	 Darul	 Huffadh	 Tuju-Tuju,	 seperti	 observasi	 proses	 pembelajaran	 di	 dalam	

ruangan	dan	berdiskusi	dengan	para	tenaga	pendidik,	serta	memahami	implementasi	nilai-

nilai	 moderasi	 beragama	 dalam	 mengatasi	 radikalisme	 terhadap	 peserta	 didik	 yang	

diperoleh	melalui	observasi.		

	

 
5	Suyitno,	“Metode	Penelitian	Kualitatif	Konsep,	Prinsip	Dan	Operasionalnya”,”	Center	for	Open	Science,	

2021.	
6	Suardi	Wekke,	“Desain	Penelitian	Kualitatif.”	
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2. Wawancara	
Proses	 wawancara	 mendalam	 juga	 dilakukan	 dalam	 penelitian	 ini	 dengan	

menggunakan	pedoman	wawancara	yang	telah	dirumuskan	dan	disiapkan	berdasarkan	hasil	

observasi	 awal.	 Wawancara	 pertama	 kali	 akan	 dilakukan	 dengan	 kepala	 Madrasah	 dan	

tenaga	pendidik	tentang	pendidikan	moderasi	beragama	meliputi	strategi	pelaksanaan	dan	

sejauh	mana	dampak	serta	implikasinya.	Selanjutnya,	wawancara	dengan	para	informan	dari	

kalangan	siswa	tentang	respon	mereka	 terhadap	model	pembelajaran	yang	diterapkan	di	

dalam	ruangan,	dan	juga	dengan	staf	dan	tenaga	kependidikan	tentang	bentuk	dan	proses	

penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama	melalui	wawancara.	

3. Literatur	dan	Dokumentasi	

Selain	observasi	 partisipasi	 dan	wawancara	mendalam,	 juga	dilakukan	penelusuran	

literatur	seperti	dokumen	penting	tentang	Madrasah	yang	diteliti	di	Sulawesi	Selatan	dan	

dokumentasi	berupa	foto	struktur	organisasi	sebagai	data	pendukung	dan	diambil	melalui	

dokumentasi.	

F. Teknik	Analisis	Data	
Analisis	 data	 merupakan	 bagian	 menentukan	 dalam	metode	 ilmiah	 karena	 dengan	

analisis	 data	 tersebut	 dapat	 diberi	 arti	 dan	 makna	 yang	 berguna	 dalam	 memecahkan	

masalah	penelitian.		

Peneliti	 menggunakan	 teknik	 analisis	 data	 yang	 bersifat	 kualitatif.	 Analisis	 data	

kualitatif	adalah	proses	mencari	dan	menyusun	secara	sistematis	data	diperoleh	dari	hasil	

wawancara,	catatan	lapangan	dengan	menjabarkan	ke	dalam	unit-unit,	melakukan	sintesis,	
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menyusun	ke	dalam	pola-pola,	memilih	mana	yang	penting	dan	yang	akan	dipelajari	dan	

membuat	kesimpulan	sehingga	mudah	dipahami	oleh	diri	sendiri	maupun	orang	lain.7	

Peneliti	menggunakan	model	analisis	yang	dicetuskan	oleh	Miles	dan	Huberman	yang	

sering	disebut	dengan	metode	analisis	data	interaktif.	Menurut	Miles	dan	Huberman	yang	

dikutip	oleh	Umriati	Hengki	Wijaya	memandang	bahwa:		

Aktivitas	 dalam	 analisis	 data	 kualitatif	 dilakukan	 secara	 interaktif	 dan	 berlangsung	

secara	 terus-menerus	sampai	 tuntas,	sehingga	datanya	sudah	 jenuh.	Aktivitas	dalam	data	

kualitatif	ada	tiga,	yaitu	tahap	reduksi	data,	display	data,	dan	kesimpulan	atau	verifikasi.8	

1. Reduksi	Data	(Data	Reduction)	

Mereduksi	data	berarti	merangkum,	memilih	hal-hal	yang	pokok,	memfokuskan	pada	

hal-hal	yang	penting	serta	dicari	tema	dan	polanya.	Oleh	karena	itu,	data	yang	telah	direduksi	

akan	memberikan	gambaran	yang	lebih	jelas	dan	mempermudah	peneliti	untuk	melakukan	

pengumpulan	 data	 selanjutnya	 dan	 mencarinya	 apabila	 diperlukan.	 Reduksi	 data	 dapat	

dibantu	dengan	peralatan,	seperti	komputer,	notebook	dan	lain	sebagainya.		

2. Penyajian	Data	(Data	Display)	

Setelah	data	di	 reduksi,	maka	 langkah	 selanjutnya	 adalah	menyajikan	data.	Dalam	

penelitian	 kualitatif,	 penyajian	 data	 dilakukan	 dalam	 bentuk	 uraian	 singkat,	 bagan,	

hubungan	antar	kategori,	dan	sejenisnya.	Menurut	Miles	dan	Huberman	yang	dikutip	oleh	

Umriati	Hengki	Wijaya	memandang	bahwa	“Yang	paling	sering	digunakan	untuk	menyajikan	

data	dalam	penelitian	kualitatif	adalah	dengan	teks	yang	bersifat	naratif”.9	Dengan	adanya	

 
7 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan (Makassar: 

Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020), h. 85.  
8 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan, h. 87-88  
9 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan, h. 89.  
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penyajian	 data,	 maka	 akan	 memudahkan	 untuk	 memahami	 apa	 yang	 terjadi	 dan	

merencanakan	kerja	display	data	 selain	dengan	 teks	yang	naratif,	 juga	bisa	berupa	grafik	

matriks	network	(jaringan	kerja)	dan	chart.		

3. Penarikan	Kesimpulan	(Data	Conclusion)	

Menurut	Miles	dan	Huberman	yang	dikutip	oleh	Umriati	Hengki	Wijaya	memandang	

bahwa	 “Langkah	 ketiga	 dalam	 analisis	 data	 dalam	 penelitian	 kualitatif	 adalah	 penarikan	

kesimpulan	dan	verifikasi”.10	Kesimpulan	awal	yang	dikemukakan	masih	bersifat	sementara	

dan	 akan	 mengalami	 perubahan	 apabila	 tidak	 ditemukan	 bukti-bukti	 yang	 kuat	 yang	

mendukung	 pada	 tahap	 pengumpulan	 data	 berikutnya.	 Kesimpulan	 dalam	 penelitian	

kualitatif	 merupakan	 temuan	 baru	 yang	 sebelumnya	 pernah	 ada.	 Temuan	 dapat	 berupa	

deskripsi	 atau	 gambaran	 suatu	 objek	 yang	 sebelum	masih	 remang-remang	 atau	 bahkan	

gelap	sehingga	setelah	diteliti	menjadi	jelas.	Kesimpulan	ini	dapat	berupa	hubungan	kausal	

atau	interaktif	maupun	hipotesis	atau	teori.		

G. Penyajian	Keabsahan	Data	
Untuk	 menguji	 keabsahan	 data	 dalam	 penelitian	 ini	 dengan	 melakukan	 teknik	

pemeriksaan	data	kualitatif	Moleong	atau	seperti	yang	dikemukakan	oleh	Burhan	Bungin	

dengan	istilah	“meta-metode”	yaitu	menggunakan	beberapa	metode	sekaligus	dalam	suatu	

penelitian	yang	dilakukan	secara	linear,	untuk	menguji	apakah	data	yang	diperoleh	dalam	

penelitian	itu	adalah	sah	dan	benar.11	

 
10 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan, h. 89.  
11	Muhammad	Rijal	Fadli,	“Memahami	Desain	Metode	Penelitian	Kualitatif,”	HUMANIKA	21,	no.	1	(April	

30,	2021):	33–54,	https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.	
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Uji	 keabsahan	 data	 yang	 dilakukan	 diharapkan	 menjadi	 pedoman	 yang	 jelas	 dan	

terukur	terhadap	penelitian	yang	dilakukan.	Berikut	ini	beberapa	teknik	pemeriksaan	data	

yang	dilakukan	untuk	menjamin	keabsahan	data	hasil	penelitian	yaitu:12	

1. Referensi	
Referensi	 dilakukan	 dengan	 membuat	 catatan	 lapangan,	 membuat	 transkrip	

pengamatan	 dimana	 peneliti	 berperan	 serta	 dalam	 mengumpulkan	 dokumen	 untuk	

memperkuat	hasil	pengamatan.	

2. Triangulasi	
Menurut	 Sugiyono	 triangulasi	 diartikan	 sebagai	 teknik	 pengumpulan	 data	 yang	

menggabungkan	berbagai	teknik	pengumpulan	data	dan	sumber	data	yang	telah	ada.	

Triangulasi	selain	berfungsi	sebagai	teknik	pengumpulan	data	juga	berfungsi	menguji	

kredibilitas	data	dengan	 teknik	pengumpulan	data	dari	berbagai	sumber	data.Triangulasi	

dapat	dibedakan	menjadi	beberapa	jenis	yakni:13	

a. Triangulasi	 teknik,	 yaitu	 pengumpulan	 data	 dengan	 berbagai	 macam	 cara	 dengan	

sumber	yang	sama.	

b. Triangulasi	 sumber,	 yaitu	 pelaksanaan	 triangulasi	 dengan	 satu	 sumber	 yang	 sama	

dengan	teknik	yang	berbeda.	

c. Triangulasi	waktu,	yakni	suatu	data	dikumpulkan	pada	waktu	yang	berbeda-beda	untuk	

mengetahui	tidak	adanya	perubahan	data	dalam	waktu	yang	berbeda.	

 

 
12	 Sonny	 Eli	 Zaluchu,	 “Strategi	 Penelitian	 Kualitatif	 Dan	 Kuantitatif	 Di	 Dalam	 Penelitian	 Agama,”	

Evangelikal:	 Jurnal	 Teologi	 Injili	 Dan	 Pembinaan	 Warga	 Jemaat	 4,	 no.	 1	 (January	 31,	 2020):	 28,	
https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167.	

13	 Ismail	 Suardi	 Wekke,	 “Menyelaraskan	 Dua	 Pendekatan,	 Kualitatif	 Dan	 Kuantitatif,”	Metodologi	
Penelitian	 Pendidikan	 Agama	 Islam	 Kepemimpinan	 Transformatif,	 September	 16,	 2022,	
https://doi.org/10.21428/daa7bff7.050d7da6.	
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BAB	IV	

PENERAPAN	NILAI-NILAI	MODERASI	BERAGAMA	DALAM	MENGATASI	RADIKALISME	

PADA	MADRASAH	DI	SULAWESI	SELATAN	

A. Gambaran	Umum	Sulawesi	Selatan	

1. Sejarah	dan	Perkembangan			

Sebelum	Proklamasi	RI,	Sulawesi	Selatan	terdiri	dari	beberapa	kerajaan	independen	

yang	dihuni	oleh	empat	etnis	utama:	Bugis,	Makassar,	Mandar,	dan	Toraja.	Tiga	kerajaan	

besar	yang	memiliki	pengaruh	luas	adalah	Luwu,	Gowa,	dan	Bone,	yang	mencapai	puncak	

kejayaannya	 pada	 abad	 ke-16	 dan	 ke-17	 serta	 telah	 menjalin	 hubungan	 dagang	 dan	

diplomasi	dengan	bangsa	Eropa,	India,	Cina,	Melayu,	dan	Arab.			

Pasca	 kemerdekaan,	 Sulawesi	 Selatan	 menjadi	 bagian	 dari	 provinsi	 Administratif	

Sulawesi	melalui	UU	Nomor	21	Tahun	1950,	dan	pada	tahun	1960,	diubah	menjadi	daerah	

otonom	Sulawesi	Selatan	dan	Tenggara	berdasarkan	UU	Nomor	47	Tahun	1960.	Pemisahan	

Sulawesi	 Selatan	 dari	 Sulawesi	 Selatan	 dan	 Tenggara	 ditetapkan	 dengan	 UU	 Nomor	 13	

Tahun	1964,	menjadikannya	daerah	otonom	Sulawesi	Selatan.			

Menurut	 catatan	 sejarah	 budaya	 Sulawesi	 Selatan,	 tiga	 kerajaan	 besar	 yang	

berpengaruh	adalah	Kerajaan	Luwu,	Gowa,	dan	Bone,	disamping	beberapa	kerajaan	kecil	

yang	 tetap	 otonom	 meskipun	 beraliansi	 dengan	 kerajaan	 besar.	 Pembentukan	 Provinsi	

Sulawesi	Selatan	unik	karena	dilakukan	atas	kemauan	dan	ikrar	raja-raja	serta	masyarakat	

setempat	untuk	bergabung	dalam	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia,	sebagaimana	diatur	

dalam	UU	Nomor	21	Tahun	1950	dengan	Makassar	sebagai	pusat	pemerintahan.			

Dengan	undang-undang	ini,	Wilayah	Administratif	Sulawesi	Selatan	dibagi	menjadi	

21	 daerah	 swantantra	 tingkat	 II	 dan	 dua	 kotapraja	 yakni	Makassar	 dan	Parepare.	 Status	
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Provinsi	 Administratif	 Sulawesi	 berakhir	 pada	 tahun	 1960	 yang	 ditetapkan	 dengan	 UU	

Nomor	47	Tahun	1960,	membagi	Sulawesi	menjadi	Provinsi	Sulawesi	Selatan	dan	Tenggara	

dengan	 ibukota	 Makassar,	 serta	 Provinsi	 Sulawesi	 Utara	 dan	 Tengah	 dengan	 ibukota	

Manado.			

Empat	 tahun	 kemudian,	 pemisahan	 wilayah	 Sulawesi	 Selatan	 dan	 Tenggara	

ditetapkan	dalam	UU	Nomor	13	Tahun	1964,	dan	Sulawesi	Selatan	resmi	menjadi	daerah	

otonom.	Hal	 ini	 disempurnakan	dengan	ditetapkannya	UU	Nomor	5	Tahun	1974	 tentang	

pokok-pokok	 pemerintahan	 daerah	 yang	 menggabungkan	 wilayah	 administratif	 daerah-

daerah	otonom	dalam	satu	penyebutan	yaitu	Daerah	Tingkat	II	atau	Kotamadya	dan	Provinsi	

Daerah	Tingkat	I	Sulawesi	Selatan.			

Provinsi	 Daerah	 Tingkat	 I	 Sulawesi	 Selatan	 kemudian	 dibagi	 menjadi	 23	

Kabupaten/Kotamadya	serta	dua	Kota	Administratif,	yakni	Palopo	di	Kabupaten	Luwu	dan	

Watampone	 di	 Kabupaten	 Bone.	 Perubahan	 signifikan	 lainnya	 adalah	 perubahan	 nama	

ibukota	Provinsi	Sulawesi	Selatan	dari	Makassar	menjadi	Ujung	Pandang	yang	ditetapkan	

dalam	PP	Nomor	 51	 tahun	 1971	 Lembaran	Negara	 Republik	 Indonesia	Nomor	 65	 tahun	

1971.			

2. Kondisi	Geografi		
Sulawesi	Selatan	 terletak	antara	0°12'	 –	8°	Lintang	Selatan	dan	116°48'	 –	122°36'	

Bujur	Timur,	berbatasan	dengan	Sulawesi	Barat	di	utara,	Teluk	Bone	dan	Sulawesi	Tenggara	

di	timur,	Selat	Makassar	di	barat,	dan	Laut	Flores	di	selatan.		Luas	wilayah	Sulawesi	Selatan	

adalah	 46.717,48	 km²	 dengan	 jumlah	 penduduk	 tahun	 2012	 sekitar	 8.214.779	 jiwa	 dan	

kepadatan	 penduduk	 175,84	 jiwa/km².	 Wilayah	 ini	 terdiri	 dari	 24	 kabupaten/kota	 (21	
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kabupaten	 dan	 tiga	 kotamadya),	 304	 kecamatan,	 dan	 2.953	desa/kelurahan,	 yang	 dihuni	

oleh	empat	etnis	utama:	Bugis,	Makassar,	Mandar,	dan	Toraja.			

2. Kondisi	Ekonomi			
Pada	triwulan	II-2023,	ekonomi	Sulawesi	Selatan	tumbuh	sebesar	5,00	persen	(year-

on-year)	 dibandingkan	 dengan	 triwulan	 II-2022.	 Dibandingkan	 dengan	 triwulan	

sebelumnya,	ekonomi	Sulawesi	Selatan	tumbuh	sebesar	8,09	persen	(quarter-on-quarter).	

Pada	semester	I-2023,	ekonomi	Sulawesi	Selatan	tumbuh	sebesar	5,14	persen	(cumulative-

to-cumulative).	Produk	Domestik	Regional	Bruto	(PDRB)	atas	dasar	harga	berlaku	triwulan	

II-2023	mencapai	Rp165,05	triliun	dan	atas	dasar	harga	konstan	2010	mencapai	Rp94,90	

triliun.			

3. Kondisi	Sosial			
Indeks	Pembangunan	Manusia	 (IPM)	Sulawesi	 Selatan	pada	 tahun	2022	mencapai	

72,82,	 meningkat	 0,58	 poin	 (0,80	 persen)	 dibandingkan	 tahun	 sebelumnya	 (72,24).	

Persentase	 penduduk	 miskin	 pada	 Maret	 2023	 naik	 menjadi	 8,70	 persen.	 Tingkat	

Pengangguran	Terbuka	(TPT)	pada	Agustus	2022	sebesar	4,51	persen,	 turun	1,21	persen	

poin	dibandingkan	dengan	Agustus	2021.	

4. Kondisi	Madrasah	(Pondok	Pesantren	As’adiyah,	DDI	dan	Darul	Huffadzh	Tuju-
Tuju)	

Madrasah	 di	 Sulawesi	 Selatan,	 khususnya	 di	 bawah	 naungan	 Pondok	 Pesantren	

As'adiyah,	DDI	 (Darud	Da'wah	wal	 Irsyad)	dan	Darul	Huffadz,	memainkan	peran	penting	

dalam	 pendidikan	 Islam	 di	 wilayah	 ini.	 Ketiga	 pondok	 pesantren	 ini	 memiliki	 sejarah	

panjang	dan	pengaruh	yang	signifikan,	 tidak	hanya	dalam	konteks	keagamaan	tetapi	 juga	

dalam	aspek	sosial,	pendidikan,	dan	budaya.	Berikut	penjelasan	mengenai	kondisi	keduanya:	

a. Pondok	Pesantren	As'adiyah	
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Pondok	 Pesantren	 As'adiyah	 yang	 berpusat	 di	 Sengkang,	 Sulawesi	 Selatan,	

merupakan	 salah	 satu	 lembaga	 pendidikan	 Islam	 terbesar	 dan	 tertua	 di	 kawasan	 ini.	

Didirikan	pada	tahun	1930	oleh	Anre	Gurutta	(AG)	H.	Abd.	Rahman	Ambo	Dalle,	As'adiyah	

telah	 berkembang	menjadi	 pusat	 pendidikan	 Islam	yang	memiliki	 pengaruh	 luas,	 baik	 di	

Sulawesi	Selatan	maupun	di	luar	wilayah	tersebut.	Pesantren	ini	mengelola	berbagai	tingkat	

pendidikan,	 mulai	 dari	 Madrasah	 Ibtidaiyah	 (setara	 SD),	 Madrasah	 Tsanawiyah	 (setara	

SMP),	hingga	Madrasah	Aliyah	(setara	SMA).	

Pesantren	 As'adiyah	 dikenal	 dengan	 pendidikan	 berbasis	 moderasi	 beragama.	

Pendidikan	ini	mengajarkan	santri	untuk	memahami	ajaran	Islam	secara	inklusif,	 toleran,	

dan	kontekstual,	sehingga	mereka	dapat	hidup	berdampingan	dengan	kelompok	lain	yang	

berbeda	 ideologi.	 Santri	 di	 As'adiyah	 berasal	 dari	 berbagai	 latar	 belakang	 sosial	 dan	

ekonomi,	 dan	 mereka	 dilatih	 untuk	 tidak	 hanya	 menguasai	 ilmu	 agama,	 tetapi	 juga	

pengetahuan	umum.	Salah	satu	ciri	khas	Pondok	Pesantren	As'adiyah	adalah	ajarannya	yang	

kuat	 dalam	mempertahankan	 tradisi	 keagamaan	 lokal	 sekaligus	membuka	 diri	 terhadap	

pembaharuan	pendidikan	Islam.	

b. Pondok	Pesantren	DDI	(Darud	Da'wah	wal	Irsyad)	

DDI	 juga	 merupakan	 salah	 satu	 lembaga	 pendidikan	 Islam	 terbesar	 di	 Sulawesi	

Selatan,	yang	didirikan	oleh	AG.	H.	Abdul	Rahman	Ambo	Dalle	pada	tahun	1938,	tak	lama	

setelah	mendirikan	As'adiyah.	DDI	 lebih	menekankan	pada	misi	dakwah	dan	penyebaran	

ilmu	pengetahuan	 Islam.	 Seiring	berjalannya	waktu,	DDI	berkembang	menjadi	 organisasi	

pendidikan	yang	menaungi	banyak	madrasah	dan	pondok	pesantren	di	Sulawesi	Selatan	dan	

beberapa	wilayah	lain	di	Indonesia.	
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Di	 DDI,	 madrasah-madrasah	 yang	 ada	 mengadopsi	 pendekatan	 pendidikan	 yang	

menggabungkan	kurikulum	agama	dan	pengetahuan	umum.	 Sama	 seperti	As'adiyah,	DDI	

juga	 menanamkan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 kepada	 santrinya.	 DDI	 memiliki	

karakteristik	 yang	mirip	 dengan	 As'adiyah	 dalam	 hal	 pendidikan	 berbasis	moderasi	 dan	

inklusivitas,	tetapi	DDI	juga	dikenal	lebih	fokus	pada	pengembangan	dakwah	dan	gerakan	

sosial.	 Pesantren	 ini	melahirkan	 banyak	 tokoh	 ulama	 yang	 berpengaruh	 di	 Sulawesi	 dan	

Indonesia.	

c. Pondok	Pesantren	Darul	Huffadzh	Tuju-Tuju	

Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	Tuju-Tuju	 resmi	berdiri	 pada	7	Agustus	1975	di	

Kecamatan	Kajuara,	Kabupaten	Bone,	Sulawesi	Selatan.	Awalnya	dimulai	dengan	tujuh	santri	

sebagai	 sebuah	 majelis	 bernama	 Majlis	 Qurro’	 Wal	 Huffadz	 tanpa	 bantuan	 donator	 dan	

tempat	yang	kondusif	karena	penolakan	pemerintah	dan	masyarakat	setempat.	Pada	tahun	

1989,	pondok	 ini	mulai	menerapkan	sistem	pendidikan	KMI,	dan	pada	 tahun	1993	resmi	

berganti	nama	menjadi	Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh.	Pondok	ini	kemudian	membuka	

cabang	untuk	santri	putri	pada	1997,	memperluas	program	dengan	kursus	bahasa,	seni,	dan	

komputer.	Kepemimpinan	pondok	dilanjutkan	oleh	putra-putri	pendirinya	setelah	wafatnya	

Ustadz	H	Lanre	Said	pada	tahun	2005.			

Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	kini	memiliki	sekitar	1500	santri	dan	menawarkan	

pendidikan	dengan	menggabungkan	sistem	KMI	(Kulliyyatul	Mu'allimin	al-Islamiyah)	dan	

tahfidzul	Qur'an.	Santri	diharuskan	menghafal	sepuluh	juz	hingga	lulus	tingkat	aliyah,	serta	

diwajibkan	 mengabdi	 di	 pondok	 selama	 satu	 atau	 dua	 tahun	 sebagai	 bagian	 dari	 tim	

pengajar.	Pesantren	 ini	memiliki	dua	 jenjang	pendidikan	setingkat	Madrasah	Tsanawiyah	

dan	Aliyah,	dengan	kurikulum	yang	terintegrasi	dari	KMI	Gontor	dan	madrasah	negeri.	Tidak	
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hanya	 fokus	 pada	 pendidikan	 formal,	 Darul	 Huffadh	 juga	 menerapkan	 pendidikan	

kepesantrenan	yang	diadaptasi	dari	kurikulum	modern,	dengan	tujuan	membentuk	generasi	

yang	menguasai	Al-Qur'an	dan	Hadits.	

d. Kesamaan	dan	Tantangan	

Kedua	 pondok	 pesantren	 ini	 memiliki	 kesamaan	 dalam	 visi	 mereka,	 yaitu	

membangun	 generasi	 muslim	 yang	 moderat,	 berpengetahuan	 luas,	 dan	 mampu	

berkontribusi	positif	di	masyarakat.	Mereka	juga	memiliki	peran	penting	dalam	membentuk	

masyarakat	 yang	 toleran	 dan	 terbuka	 terhadap	 perbedaan,	 baik	 di	 internal	 umat	 Islam	

maupun	dengan	 agama	 lain.	Namun,	 seperti	 halnya	 lembaga	pendidikan	 lainnya,	mereka	

menghadapi	 tantangan	 dalam	 hal	 modernisasi	 pendidikan,	 keterbatasan	 fasilitas,	 dan	

kebutuhan	 untuk	 terus	 memperbaharui	 kurikulum	 agar	 relevan	 dengan	 perkembangan	

zaman	tanpa	menghilangkan	akar	tradisional	yang	menjadi	fondasi	pendidikan	mereka.	

Secara	keseluruhan,	Pondok	Pesantren	As'adiyah,	DDI	dan	Darul	Huffadz	di	Sulawesi	

Selatan	 menjadi	 contoh	 penting	 bagaimana	 pendidikan	 Islam	 bisa	 berperan	 dalam	

membentuk	 karakter	 santri	 yang	 moderat	 dan	 toleran	 di	 tengah	 perubahan	 sosial	 yang	

cepat.	

B. Pengimplementasian	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama		
1. Proses	pengimplementasian	

Proses	pengimplementasian	moderasi	beragama	di	madrasah-madrasah	di	Sulawesi	

Selatan	dimulai	dengan	penanaman	nilai-nilai	dasar	moderasi	dalam	kurikulum	pendidikan.	

Guru-guru	diberikan	pelatihan	khusus	untuk	memahami	dan	mengajarkan	konsep	moderasi	

beragama,	 termasuk	 toleransi,	 inklusivitas,	dan	penghargaan	 terhadap	perbedaan.	Materi	

pelajaran	disusun	sedemikian	rupa	sehingga	siswa	tidak	hanya	mendapatkan	pengetahuan	
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teoritis	 tetapi	 juga	 pengalaman	 praktis	 melalui	 diskusi,	 debat,	 dan	 kegiatan	 sosial	 yang	

mendorong	 interaksi	positif	 antarumat	beragama.	Selain	 itu,	madrasah	mengintegrasikan	

nilai-nilai	moderasi	ini	dalam	kegiatan	ekstrakurikuler	seperti	pramuka,	kelompok	diskusi	

agama,	 dan	 program	 kunjungan	 antarumat	 beragama	 untuk	 memberikan	 pengalaman	

langsung	dalam	mengaplikasikan	moderasi	beragama.			

Selain	itu,	sikap	moderat	di	Pondok	Pesantren	Darud	Da’wah	Wal	Irsyad	(DDI)	Pattojo	

Kabupaten	 Soppeng	dicerminkan	oleh	para	 tenaga	pendidik	dengan	 cara	menerima	para	

pseserta	didik	dari	berbagai	kalangan	pemahaman	agama,	baik	latar	belakang	orangtuanya	

dari	Nahdhatul	Ulama,	Muhammadiyah	maupun	Wahdah	Islamiyah.	Hal	ini	dijelaskan	oleh	

kepada	Madrasah	Aliyah	DDI	Pattojo	Kabupaten	Soppeng	bahwa:	

Kami	 tidak	 pernah	membedakan	 peserta	 didik	 berdasarkan	 latar	 belakang	mereka,	
baik	 dari	 NU,	 Muhammadiyah,	 maupun	Wahdah.	 Kami	 ingin	 menunjukkan	 kepada	
masyarakat	 bahwa	 DDI	 Pattojo	 mengutamakan	 kebersamaan	 dan	 menerapkan	
moderasi	dalam	beragama.1	

Tanggapan	 atas	 hasil	 wawancara	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 Pondok	 Pesantren	 DDI	

Pattojo	 telah	 mengambil	 langkah	 yang	 tepat	 dalam	 menerapkan	 nilai-nilai	 moderasi	

beragama	dengan	tidak	membedakan	peserta	didik	berdasarkan	latar	belakang	organisasi	

keagamaan.	Sikap	ini	sangat	relevan	di	tengah	keberagaman	yang	ada	di	Indonesia,	di	mana	

berbagai	 aliran	 dan	 organisasi	 Islam	 seperti	 NU,	Muhammadiyah,	 dan	Wahdah	memiliki	

pengikut	 yang	 signifikan.	 Keputusan	 untuk	 tidak	 membeda-bedakan	 siswa	 berdasarkan	

latar	 belakang	 keagamaan	 menunjukkan	 bahwa	 madrasah	 ini	 berkomitmen	 untuk	

menciptakan	 lingkungan	 pendidikan	 yang	 inklusif,	 di	 mana	 perbedaan	 tidak	 menjadi	

penghalang	bagi	persatuan	dan	kebersamaan.	

 
1	Yusnani	Sakka	(42	Tahun),	Kepala	Madrasah	Aliyah	DDI	Pattojo	Kabupaten	Soppeng,	wawancara,	

Soppeng,	23	Agustus	2024.	
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Dengan	 mengutamakan	 kebersamaan	 dan	 menerapkan	 moderasi	 beragama,	 DDI	

Pattojo	juga	memberikan	contoh	nyata	bagaimana	lembaga	pendidikan	dapat	menjadi	pusat	

pengembangan	 sikap	 toleran	 dan	 menghargai	 perbedaan.	 Di	 dalam	 kelas,	 hal	 ini	 bisa	

diterapkan	melalui	 pembelajaran	 yang	menekankan	 pentingnya	 penghormatan	 terhadap	

berbagai	pandangan,	dan	di	luar	kelas,	sikap	ini	tercermin	dalam	interaksi	sehari-hari	antar	

siswa.	Moderasi	beragama	yang	diajarkan	tidak	hanya	dalam	teori,	tetapi	juga	dipraktikkan	

dalam	hubungan	sosial	yang	ada	di	pondok	pesantren	ini,	memberikan	dasar	kuat	bagi	siswa	

untuk	menerapkan	moderasi	dalam	kehidupan	mereka	di	luar	lingkungan	sekolah.	

Kebijakan	 madrasah	 yang	 mengedepankan	 persatuan	 di	 tengah	 perbedaan	 juga	

merupakan	strategi	penting	dalam	membentuk	generasi	muda	yang	mampu	hidup	harmonis	

di	tengah	masyarakat	yang	beragam.	Pesantren	DDI	Pattojo	dengan	tegas	menolak	polarisasi	

atau	sekat-sekat	yang	didasarkan	pada	perbedaan	aliran	atau	organisasi	keagamaan.	Hal	ini	

penting	 untuk	 membangun	 sikap	 terbuka	 dan	 menghargai	 keberagaman,	 sehingga	 para	

siswa	 tidak	hanya	 tumbuh	menjadi	pribadi	yang	kuat	dalam	keilmuan	agama,	 tetapi	 juga	

memiliki	karakter	yang	moderat,	 toleran,	dan	mampu	hidup	berdampingan	dengan	orang	

lain	yang	memiliki	pandangan	yang	berbeda.	

Selain	 itu,	 pendekatan	 ini	 juga	 berdampak	 positif	 terhadap	 citra	 lembaga	 di	mata	

masyarakat	 luas.	 Dengan	 mempromosikan	 kebersamaan	 dan	 moderasi,	 DDI	 Pattojo	

menunjukkan	 bahwa	 pesantren	 bukanlah	 tempat	 yang	 eksklusif	 bagi	 golongan	 tertentu,	

tetapi	terbuka	bagi	semua	orang	tanpa	memandang	latar	belakang	keagamaan	mereka.	Ini	

dapat	menarik	minat	 lebih	banyak	orang	tua	untuk	menyekolahkan	anak-anak	mereka	di	

lembaga	ini,	karena	mereka	melihat	bahwa	pesantren	ini	mengedepankan	pendidikan	yang	
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inklusif	dan	ramah	terhadap	perbedaan,	sesuatu	yang	sangat	penting	di	era	globalisasi	saat	

ini.	

Pada	akhirnya,	penerapan	moderasi	beragama	 seperti	 yang	dilakukan	DDI	Pattojo	

merupakan	 langkah	 strategis	 untuk	 menciptakan	 harmoni	 dalam	 masyarakat.	 Dengan	

menanamkan	nilai-nilai	kebersamaan	dan	toleransi	sejak	dini,	madrasah	ini	mempersiapkan	

generasi	yang	mampu	menjadi	agen	perubahan	di	masa	depan.	Mereka	diharapkan	dapat	

berperan	aktif	dalam	menjaga	perdamaian	dan	kerukunan	di	tengah	keragaman	masyarakat	

Indonesia.	 Sebagai	 lembaga	 pendidikan,	 DDI	 Pattojo	 tidak	 hanya	 memberikan	 bekal	

akademik	 kepada	 siswa,	 tetapi	 juga	 menanamkan	 nilai-nilai	 yang	 akan	 membentuk	

kepribadian	mereka	sebagai	warga	negara	yang	berkontribusi	positif	bagi	masyarakat	luas.	

Pendekatan	 holistik	 juga	 diambil	 dengan	 melibatkan	 berbagai	 pemangku	

kepentingan,	 termasuk	 orang	 tua	 siswa	 dan	 komunitas	 lokal.	 Madrasah	 DDI	 Pattojo	

mengadakan	seminar	dan	lokakarya	yang	melibatkan	orang	tua	untuk	memastikan	bahwa	

nilai-nilai	moderasi	beragama	juga	diterapkan	di	rumah	dan	lingkungan	sekitar	siswa.	Selain	

itu,	madrasah	bekerja	sama	dengan	tokoh-tokoh	agama	dan	masyarakat	untuk	menciptakan	

lingkungan	 yang	 mendukung	 pengimplementasian	 nilai-nilai	 ini.	 Misalnya,	 madrasah	

mengundang	 para	 pemuka	 agama	 dari	 berbagai	 denominasi	 untuk	 berdialog	 dan	

memberikan	 ceramah	 kepada	 siswa,	 sehingga	 mereka	 dapat	 melihat	 langsung	 contoh-

contoh	moderasi	beragama	dalam	praktik.	 

Sedangkan	 Madrasah	 di	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah	 Sengkang	 berdasarkan	

wawancara	 yaitu	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 madrasah	 ini	 diintegrasikan	 dalam	

kurikulum	melalui	 Rencana	 Pelaksanaan	 Pembelajaran	 (RPP)	 atau	 modul	 pembelajaran.	

Setiap	 mata	 pelajaran	 disusun	 sedemikian	 rupa	 agar	 mengandung	 nilai-nilai	 moderasi,	
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sehingga	siswa	 tidak	hanya	menerima	materi	akademis	 tetapi	 juga	dibekali	dengan	sikap	

toleransi,	 inklusivitas,	 dan	 penghargaan	 terhadap	 perbedaan.	 Guru	 berperan	 aktif	 dalam	

mengajarkan	nilai-nilai	 ini	dengan	memberikan	arahan	khusus	dan	mengaitkannya	dalam	

setiap	sesi	pembelajaran.			

Selain	integrasi	dalam	kurikulum,	madrasah	ini	juga	mengadakan	berbagai	kegiatan	

untuk	mendukung	moderasi	beragama,	seperti	sosialisasi	dan	acara-acara	yang	berkaitan	

dengan	 nilai-nilai	 moderasi.	 Kegiatan-kegiatan	 tersebut	 dirancang	 untuk	 memperkuat	

pemahaman	 siswa	 tentang	 pentingnya	 moderasi	 dalam	 beragama	 dan	 bagaimana	

mengaplikasikannya	dalam	kehidupan	sehari-hari.	Kegiatan	seperti	diskusi	lintas	kelompok,	

seminar	 tentang	 toleransi	 beragama,	 dan	 perayaan	 hari-hari	 besar	 Islam	menjadi	 bagian	

rutin	dari	program	madrasah.			

Partisipasi	 siswa	 dalam	 kegiatan-kegiatan	 ini	 sangat	 tinggi,	 terutama	 dalam	 acara	

kebangsaan	dan	peringatan	hari-hari	besar	Islam.	Siswa	tidak	hanya	ikut	serta	tetapi	juga	

aktif	berkontribusi	dalam	merencanakan	dan	menjalankan	kegiatan	tersebut.	Keterlibatan	

yang	 tinggi	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 siswa	 tidak	 hanya	 memahami	 nilai-nilai	 moderasi	

beragama	tetapi	juga	mengamalkannya	dalam	kehidupan	sehari-hari.	Hal	ini	mencerminkan	

keberhasilan	 madrasah	 dalam	 menanamkan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 kepada	 para	

siswa.			

Meskipun	 ada	 berbagai	 upaya	 yang	 dilakukan	 untuk	 mengajarkan	 nilai-nilai	

moderasi	beragama,	pihak	madrasah	menyatakan	bahwa	tidak	ada	kendala	signifikan	dalam	

pelaksanaannya.	 Sejatinya,	 nilai-nilai	 yang	 terkandung	 dalam	moderasi	 beragama	 sudah	

menjadi	bagian	dari	ajaran	di	madrasah	ini	sejak	lama.	Madrasah	telah	lama	mengajarkan	

prinsip-prinsip	seperti	 toleransi,	 inklusivitas,	dan	penghargaan	terhadap	perbedaan,	yang	
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kini	secara	formal	dikemas	dalam	konsep	moderasi	beragama.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	

madrasah	ini	telah	siap	dan	mampu	mengimplementasikan	nilai-nilai	moderasi	beragama	

secara	efektif.2	

Integrasi	 nilai-nilai	moderasi	 beragama	 dalam	 kurikulum	 di	MTs.	 As’adiyah	 Putra	

Pusat	Sengkang	dilakukan	untuk	memastikan	bahwa	peserta	didik	tidak	hanya	memperoleh	

pengetahuan	 agama	 yang	 mendalam,	 tetapi	 juga	 mengembangkan	 sikap	 toleransi,	

inklusivitas,	 dan	 penghargaan	 terhadap	 keberagaman.	 Kurikulum	 dirancang	 sedemikian	

rupa	untuk	mencakup	berbagai	aspek	ajaran	Islam	yang	menekankan	keseimbangan	antara	

ajaran	agama	dan	sikap	moderat.	Salah	satu	contohnya	adalah	melalui	penyusunan	materi	

ajar	yang	inklusif,	di	mana	siswa	belajar	dari	tokoh-tokoh	sejarah	Islam	yang	menunjukkan	

sikap	moderat	dan	menghargai	keberagaman.	

Selain	 itu,	 pengajaran	 tentang	 toleransi	 dan	 keragaman	 merupakan	 komponen	

penting	 dalam	 kurikulum.	 Topik-topik	 yang	 membahas	 perbedaan	 agama,	 budaya,	 dan	

pandangan	hidup	diajarkan	dalam	pelajaran	agama	dan	kewarganegaraan.	Misalnya,	dalam	

pelajaran	agama,	siswa	diajarkan	nilai-nilai	universal	seperti	keadilan,	persaudaraan,	dan	

kasih	 sayang,	 sementara	 pelajaran	 kewarganegaraan	 menekankan	 pentingnya	 hidup	

berdampingan	 secara	 damai,	 terutama	 di	 wilayah	 sekitar	 madrasah	 yang	 memiliki	

masyarakat	Hindu,	seperti	komunitas	Tolotan.	

Metode	 pembelajaran	 yang	 digunakan	 di	 madrasah	 juga	 aktif	 dan	 reflektif,	 yang	

bertujuan	mendorong	siswa	untuk	terlibat	dalam	diskusi	dan	pemikiran	kritis	tentang	nilai-

nilai	moderasi.	 Pembelajaran	 ini	melibatkan	 studi	 kasus,	 diskusi	 kelompok,	 dan	 proyek-

 
2	 Hamka	 (38	 Tahun),	 Wakil	 Kepala	 Madrasah	 Tsanawiyah.	 As’adiyah	 Putra	 Pusat	 Sengkang,	

wawancara,	Wajo	25	Agustus	2024.	
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proyek	yang	menuntut	siswa	untuk	memahami	serta	menyelesaikan	masalah	yang	terkait	

dengan	isu	keberagaman	dan	toleransi.	Pendekatan	ini	dirancang	untuk	memastikan	bahwa	

siswa	 tidak	 hanya	menerima	 teori,	 tetapi	 juga	memahami	 dan	mempraktikkan	nilai-nilai	

tersebut	dalam	kehidupan	sehari-hari.	

Di	 samping	 itu,	 pengembangan	 sikap	 dan	 karakter	moderat	menjadi	 fokus	 utama	

dalam	 kegiatan	 sehari-hari	 di	 madrasah.	 Program	 pendidikan	 karakter	 yang	 dijalankan	

mencakup	 berbagai	 kegiatan	 yang	 bertujuan	 menanamkan	 sikap	 saling	 menghargai,	

menjaga	 harmoni,	 dan	menolak	 ekstremisme.	 Kegiatan	 ini	 berlangsung	melalui	 upacara,	

peringatan	 hari-hari	 besar	 agama,	 serta	 ekstrakurikuler	 yang	mengajarkan	 kebersamaan	

dan	kerja	sama	antar	siswa	dari	latar	belakang	yang	berbeda.	

Untuk	 memperkuat	 pengajaran	 nilai-nilai	 moderasi,	 guru	 di	 madrasah	 ini	 juga	

mendapatkan	 pelatihan	 khusus.	 Pelatihan	 ini	 bertujuan	 membekali	 mereka	 dengan	

keterampilan	yang	diperlukan	untuk	mengajarkan	moderasi	beragama	secara	efektif.	Selain	

itu,	madrasah	juga	menjalin	kerja	sama	dengan	komunitas	lokal,	tokoh	agama,	dan	organisasi	

masyarakat	untuk	mendukung	pendidikan	moderasi	beragama.	Kegiatan	seperti	kunjungan	

ke	rumah	ibadah,	dialog	antaragama,	dan	seminar	kerukunan	menjadi	bagian	penting	dari	

pendidikan	tambahan	yang	mendukung	pembelajaran	di	dalam	kelas.	

Wawancara	 dengan	 kepala	 madrasah	 Pesantren	 Darul	 Huffadh	 Tuju-Tuju,	 Kec.	

Kajuara,	Kab.	Bone:3	

Pengimplementasian	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 Pondok	 Pesantren	 Darul	
Huffadh	 Tuju-Tuju,	 Kec.	 Kajuara,	 Kab.	 Bone,	 dilakukan	 melalui	 integrasi	 dalam	
kehidupan	 sehari-hari	 para	 santri.	 "Nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 diintegrasikan	
dalam	kurikulum	madrasah	ini	dengan	digunakan	dalam	kehidupan	sehari-hari,"	ujar	
narasumber.	 Kegiatan	 rutin	 yang	 mendukung	 moderasi	 beragama	 antara	

 
3	M.	Rais,	Sekertaris	Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	Tuju-Tuju	Kec.	Kajuara	Kab.	Bone,	wawancara,	

Bone	29	Agustus	2024.	
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lain	tadarrus	 Al-Qur'an	dan	shalat	 berjamaah,	 dengan	 tingkat	 keterlibatan	 siswa	
yang	sangat	tinggi,	di	mana	"siswa	terlibat	full"	dalam	setiap	kegiatan	tersebut.	Guru	di	
madrasah	 ini	 berperan	 sebagai	 pembimbing	 yang	 aktif,	 memberikan	 arahan	 dan	
contoh	langsung	tentang	moderasi	dalam	kehidupan	santri.	"Ada	pelatihan	setiap	hari	
Kamis	untuk	guru	terkait	moderasi	beragama,"	ungkap	narasumber.	Namun,	tantangan	
utama	yang	dihadapi	adalah	"penanaman	kesadaran	pada	anak"	dalam	menerapkan	
nilai-nilai	moderasi	secara	mendalam.	
	
Pengimplementasian	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 Pondok	 Pesantren	 Darul	

Huffadh	 Tuju-Tuju,	 Kecamatan	 Kajuara,	 Kabupaten	 Bone	 dilakukan	 dengan	menekankan	

praktik	 langsung	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 para	 santri.	 Nilai-nilai	 moderasi	 ini	 tidak	

hanya	menjadi	bagian	dari	kurikulum	tertulis,	tetapi	juga	diintegrasikan	dalam	setiap	aspek	

kehidupan	 pondok	 pesantren.	 Para	 santri	 diajarkan	 untuk	 menjalankan	 ajaran	 agama	

dengan	seimbang,	toleran,	dan	menghargai	perbedaan,	baik	dalam	pergaulan	sehari-hari	di	

antara	 sesama	 santri	 maupun	 dalam	 interaksi	 dengan	 masyarakat	 luar.	 Pendekatan	 ini	

bertujuan	untuk	membentuk	karakter	santri	yang	moderat	dan	 inklusif,	 sehingga	mereka	

dapat	menjadi	teladan	bagi	komunitas	yang	lebih	luas.	

Untuk	mendukung	penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama,	Ponpes	Darul	Huffadh	

menyelenggarakan	 berbagai	 kegiatan	 keagamaan,	 seperti	tadarrus	 Al-Qur'an	dan	shalat	

berjamaah.	Kedua	kegiatan	ini	dilakukan	secara	rutin	dan	menjadi	bagian	penting	dalam	

kehidupan	di	pondok	pesantren.	Selain	sebagai	ibadah,	kegiatan	ini	juga	menjadi	sarana	bagi	

para	santri	untuk	menginternalisasi	nilai-nilai	moderasi,	seperti	kebersamaan,	disiplin,	dan	

penghargaan	 terhadap	 sesama.	 Dalam	 setiap	 shalat	 berjamaah,	 santri	 diajarkan	 untuk	

menghargai	 perbedaan	 dan	 pentingnya	 hidup	 berdampingan	 dengan	 orang	 lain,	 sesuai	

dengan	ajaran	moderasi	dalam	Islam.	

Keterlibatan	santri	dalam	kegiatan	moderasi	di	pondok	pesantren	ini	sangat	tinggi.	

Santri	terlibat	penuh	dalam	setiap	kegiatan,	baik	yang	bersifat	formal	seperti	pembelajaran	
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di	kelas,	maupun	dalam	kegiatan	ibadah	seperti	tadarrus	dan	shalat	berjamaah.	Para	santri	

tidak	hanya	mengikuti	kegiatan,	tetapi	juga	memiliki	tanggung	jawab	untuk	menjalankannya	

dengan	 baik.	 Partisipasi	 aktif	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 santri	 telah	 memahami	 dan	

menerapkan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 sebagai	 bagian	 dari	 keseharian	 mereka.	

Tingginya	 tingkat	 keterlibatan	 ini	memperkuat	 proses	 pembelajaran	moderasi	 beragama	

yang	dilakukan	di	Ponpes	Darul	Huffadh.	

Peran	guru	di	Ponpes	Darul	Huffadh	juga	sangat	sentral	dalam	mengajarkan	nilai-nilai	

moderasi	 beragama.	 Guru	 tidak	 hanya	 berfungsi	 sebagai	 pengajar,	 tetapi	 juga	 sebagai	

pembimbing	yang	mendampingi	para	santri	dalam	memahami	dan	menerapkan	moderasi	

dalam	 kehidupan	 sehari-hari.	 Guru	 memberikan	 bimbingan	 langsung,	 baik	 melalui	

pengajaran	di	kelas	maupun	dalam	kegiatan	ibadah	sehari-hari.	Mereka	juga	menjadi	teladan	

bagi	santri	dalam	bersikap	moderat,	yang	terlihat	dalam	sikap	toleransi	dan	kebersamaan	

yang	mereka	tunjukkan	di	setiap	kesempatan.	Dengan	peran	ini,	guru	memastikan	bahwa	

nilai-nilai	moderasi	tidak	hanya	diajarkan,	tetapi	juga	dicontohkan.	

Di	samping	itu,	pelatihan	dan	workshop	bagi	guru	terkait	moderasi	beragama	juga	

dilakukan	 secara	 rutin	 setiap	 hari	 Kamis.	 Pelatihan	 ini	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	

kemampuan	 para	 guru	 dalam	mengajarkan	 dan	membimbing	 santri	mengenai	 nilai-nilai	

moderasi.	Meskipun	pelatihan	 ini	berjalan	secara	rutin,	 salah	satu	kendala	yang	dihadapi	

dalam	pengimplementasiannya	adalah	penanaman	kesadaran	moderasi	pada	santri,	 yang	

terkadang	memerlukan	waktu	dan	pendekatan	khusus.	Namun,	dengan	komitmen	kuat	dari	

para	 guru	 dan	 dukungan	 dari	 lingkungan	 pesantren,	 tantangan	 ini	 terus	 diatasi	 secara	

bertahap.	

2. Program	dan	kegiatan	yang	dilaksanakan	di	madrasah.		
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Moderasi	 beragama	 adalah	 salah	 satu	 konsep	 penting	 yang	 dikembangkan	 oleh	

Kementerian	 Agama	 di	 Indonesia	 untuk	 mendorong	 sikap	 dan	 perilaku	 beragama	 yang	

toleran,	inklusif,	dan	menghargai	perbedaan.	Implementasi	moderasi	beragama	di	madrasah	

mencakup	berbagai	 program	dan	kegiatan	 yang	bertujuan	untuk	menanamkan	nilai-nilai	

moderasi	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 siswa.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 program	 dan	

kegiatan	 secara	 umum	 yang	 dilaksanakan	 Madrasah	 di	 Sulawesi	 Selatan	 	 dalam	

mengimplementasikan	moderasi	beragama:	

a. Pembinaan	Akhlak	dan	Karakter	

1) Kegiatan	Pembinaan	Keagamaan:	Melalui	pelajaran	agama,	madrasah	memberikan	

pemahaman	kepada	siswa	tentang	pentingnya	sikap	moderat	dalam	beragama,	seperti	

toleransi,	kesetaraan,	dan	kerukunan	antarumat	beragama.	

2) Program	 Pengembangan	 Karakter:	 Kegiatan	 seperti	 mentoring,	 ceramah,	 atau	

kajian	keagamaan	yang	mengajarkan	nilai-nilai	moral	dan	etika	yang	sesuai	dengan	

prinsip	moderasi	beragama.	

b. Penguatan	Pendidikan	Multikultural	

1) Pelajaran	 Multikulturalisme:	 Madrasah	 dapat	 memasukkan	 materi	 tentang	

keanekaragaman	budaya	 dan	 agama	di	 Indonesia	 dalam	kurikulum,	 sehingga	 siswa	

dapat	memahami	dan	menghargai	perbedaan.	

2) Peringatan	Hari	Besar	Agama:	Mengadakan	peringatan	hari	besar	keagamaan	dari	

berbagai	agama	dengan	 tujuan	untuk	mengenalkan	siswa	kepada	keberagaman	dan	

menumbuhkan	rasa	saling	menghormati.	

c. Kegiatan	Ekstrakurikuler	

1) Dialog	Antar	Agama:	Kegiatan	yang	melibatkan	siswa	dari	berbagai	 latar	belakang	

agama	untuk	berdiskusi	dan	saling	memahami	satu	sama	lain.	
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2) Kegiatan	 Sosial	 Lintas	 Agama:	 Seperti	 bakti	 sosial	 yang	 melibatkan	 siswa	 dari	

berbagai	 agama,	 sehingga	 dapat	 mempererat	 hubungan	 dan	 kerjasama	 antarumat	

beragama.	

d. Pelatihan	dan	Workshop	untuk	Guru	

1) Workshop	Moderasi	Beragama:	Pelatihan	khusus	bagi	para	guru	untuk	memahami	

konsep	moderasi	beragama	dan	bagaimana	menerapkannya	dalam	pembelajaran.	

2) Pembinaan	Guru:	Guru-guru	dilatih	untuk	menjadi	teladan	dalam	sikap	moderat	dan	

menjadi	agen	perubahan	dalam	menanamkan	nilai-nilai	moderasi	kepada	siswa.	

e. Penguatan	Kerjasama	dengan	Masyarakat	

1) Kerjasama	dengan	Tokoh	Agama:	Melibatkan	tokoh	agama	setempat	dalam	kegiatan	

madrasah	untuk	memberikan	ceramah	atau	bimbingan	yang	menekankan	pentingnya	

moderasi	beragama.	

2) Kegiatan	Pengabdian	kepada	Masyarakat:	Program	yang	melibatkan	siswa	dalam	

kegiatan	sosial	di	masyarakat	yang	bersifat	inklusif	dan	menghargai	perbedaan.	

f. Pengembangan	Materi	Pembelajaran	

1) Integrasi	 Nilai	 Moderasi	 dalam	 Kurikulum:	 Materi	 pelajaran	 di	 madrasah,	

khususnya	yang	berkaitan	dengan	agama,	dimodifikasi	untuk	memasukkan	nilai-nilai	

moderasi	beragama.	

2) Penggunaan	Media	 Pembelajaran:	 Penggunaan	media	 seperti	 video,	 buku	 cerita,	

atau	modul	yang	mengajarkan	tentang	moderasi	beragama	secara	menarik	dan	relevan	

bagi	siswa.	

Dengan	pelaksanaan	program	dan	kegiatan	ini,	madrasah	diharapkan	dapat	menjadi	

tempat	yang	aman	dan	 inklusif	 bagi	 semua	 siswa,	 serta	dapat	membentuk	generasi	 yang	

memiliki	pemahaman	yang	luas	dan	toleran	dalam	beragama.	
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Madrasah	Tsanawiyah	As'adiyah	Putra	Pusat	Sengkang	melakukan	berbagai	kegiatan	

untuk	mendukung	moderasi	beragama,	yang	bertujuan	membentuk	siswa	menjadi	individu	

yang	 toleran,	 inklusif,	 dan	 menghargai	 keberagaman.	 Salah	 satu	 kegiatan	 utama	 yang	

dilakukan	 adalah	dialog	dan	diskusi	 antarumat	beragama.	Dalam	kegiatan	 ini,	 siswa	dari	

latar	 belakang	 agama	 yang	 berbeda	 diajak	 untuk	 berdiskusi	 secara	 terbuka	 tentang	

pandangan	 mereka.	 Hal	 ini	 membantu	 mereka	 saling	 memahami	 dan	 menghormati	

perspektif	yang	berbeda,	sehingga	dapat	mengurangi	prasangka	serta	membangun	toleransi	

antarumat	beragama.	

Wawancara	dengan	kepala	guru	madrasah	Pesantren	As’adiyah	Putra	Kab	Wajo:4 

Pelatihan	 atau	 workshop	 terkait	 moderasi	 beragama	 bagi	 guru	 merupakan	 bagian	
penting	 dari	 upaya	 pengembangan	 profesional	 di	 madrasah,”	 jelas	 narasumber.	
Kegiatan	ini	dirancang	untuk	membekali	guru	dengan	pengetahuan,	keterampilan,	dan	
strategi	yang	diperlukan	agar	dapat	mengajarkan	nilai-nilai	moderasi	 secara	efektif.	
Salah	 satu	 pelatihan	 yang	 diselenggarakan	 adalah	Pelatihan	 Literasi	 Keagamaan	
Lintas	 Budaya	 (LKLB)	yang	 mencakup	 pemahaman	 tentang	 konsep	 moderasi	
beragama	dan	metode	pengajaran	yang	dapat	mengintegrasikan	nilai-nilai	tersebut	ke	
dalam	pengajaran	sehari-hari.	Pelatihan	ini	dipandu	oleh	para	ahli	pendidikan	agama,	
tokoh	masyarakat,	atau	akademisi,	menggunakan	metode	partisipatif	seperti	diskusi	
kelompok,	 simulasi,	 dan	 studi	 kasus.	 “Pelatihan	 ini	merupakan	 bagian	 integral	 dari	
upaya	madrasah	untuk	memastikan	bahwa	guru	siap	dan	mampu	menanamkan	nilai-
nilai	moderasi	kepada	siswa,”	tambah	narasumber.	
Madrasah	 juga	 mengadakan	 studi	 kunjungan	 ke	 berbagai	 tempat	 ibadah,	 seperti	

gereja	 Hindu	 dan	 Protestan,	 melalui	 program	 Hybrid	 LKLB	 (Literasi	 Keagamaan	 Lintas	

Budaya).	 Kegiatan	 kunjungan	 ini	 memungkinkan	 siswa	 untuk	 belajar	 langsung	 tentang	

praktik	 keagamaan	 yang	 berbeda	 dari	 keyakinan	mereka.	 Selain	memperkenalkan	 siswa	

pada	 keberagaman	 praktik	 keagamaan,	 kunjungan	 ini	 juga	 menumbuhkan	 sikap	 saling	

menghormati	 terhadap	 keyakinan	 orang	 lain.	 Guru	 yang	 ikut	 dalam	 kegiatan	 ini	 juga	

 
4	Besse	Ruhaya	(39	Tahun),	Guru	Madrasah	Aliyah	Putri	As’adiyah	Pusat	Sengkang,	wawancara,	Wajo,	

24	Agustus	2024.	
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mendapatkan	 wawasan	 untuk	 kemudian	 disampaikan	 kepada	 siswa,	 sehingga	 nilai-nilai	

moderasi	dapat	terus	diperkuat.	

Kampanye	dan	sosialisasi	nilai-nilai	moderasi	juga	menjadi	bagian	integral	dari	upaya	

madrasah	dalam	mendukung	moderasi	beragama.	Melalui	media	sekolah	seperti	majalah,	

papan	pengumuman,	dan	media	sosial,	madrasah	aktif	menyebarkan	pesan-pesan	tentang	

pentingnya	moderasi,	toleransi,	dan	perdamaian.	Kampanye	ini	bisa	berupa	poster,	artikel,	

video	pendek,	atau	kegiatan	kreatif	lainnya	yang	bertujuan	meningkatkan	kesadaran	siswa	

tentang	pentingnya	hidup	harmonis	dalam	masyarakat	yang	beragam.	

Dengan	 adanya	 kegiatan-kegiatan	 ini,	madrasah	berperan	 aktif	 dalam	membentuk	

siswa	agar	memahami	dan	menerapkan	nilai-nilai	moderasi	dalam	kehidupan	sehari-hari.	

Mereka	tidak	hanya	diajarkan	teori	tentang	pentingnya	toleransi	dan	keberagaman,	tetapi	

juga	diberikan	kesempatan	untuk	merasakan	 langsung	pengalaman	hidup	berdampingan	

dengan	orang-orang	dari	latar	belakang	agama	yang	berbeda.	Hal	ini	bertujuan	menciptakan	

lingkungan	belajar	yang	damai	dan	menghormati	perbedaan,	yang	diharapkan	akan	terbawa	

hingga	siswa	dewasa	dan	terjun	ke	masyarakat.	

Secara	 keseluruhan,	 kegiatan	 dialog,	 kunjungan,	 dan	 kampanye	 moderasi	 yang	

dilakukan	oleh	madrasah	ini	merupakan	langkah	konkret	dalam	mendukung	pengembangan	

sikap	 toleransi	 dan	 inklusivitas.	 Kegiatan	 ini	 tidak	 hanya	 memperkaya	 wawasan	 siswa	

tentang	 keberagaman,	 tetapi	 juga	 menanamkan	 nilai-nilai	 dasar	 yang	 diperlukan	 untuk	

hidup	harmonis	 di	 tengah	masyarakat	 yang	 semakin	 plural.	 Dengan	demikian,	madrasah	

berhasil	 menciptakan	 generasi	 yang	 tidak	 hanya	 cerdas	 secara	 akademis,	 tetapi	 juga	

memiliki	 sikap	 moderat	 yang	 mampu	 menjaga	 perdamaian	 dan	 kerukunan	 dalam	

masyarakat	yang	multikultural. 
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C. Strategi	dalam	Mengimplementasikan	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama		

Madrasah	Tsanawiyah	As'adiyah	Putra	Pusat	 Sengkang	memiliki	 sejumlah	 strategi	

untuk	mengintegrasikan	nilai-nilai	moderasi	beragama	dalam	proses	pembelajaran.	Strategi	

utamanya	adalah	membangun	kesadaran	individual	siswa	mengenai	pentingnya	moderasi	

dalam	 kehidupan	 beragama.	 Hal	 ini	 dilakukan	 dengan	 menyisipkan	 konsep	 moderasi	

beragama	 dalam	 berbagai	 mata	 pelajaran,	 terutama	 pendidikan	 agama	 dan	

kewarganegaraan.		

Menurut	kepala	Wakil	Kepala	Madrasah	MTs	As’adiyah	Putra	Pusat	Sengkang	bahwa:	

Siswa	 diajak	 untuk	 memahami	 nilai-nilai	 inklusivitas,	 toleransi,	 dan	 penghargaan	
terhadap	 keberagaman	 dalam	 setiap	 pembahasan.	 Dengan	 strategi	 ini,	 madrasah	
berupaya	 membentuk	 kesadaran	 pada	 siswa	 agar	 dapat	 mempraktikkan	 moderasi	
dalam	kehidupan	sehari-hari,	baik	di	lingkungan	sekolah	maupun	di	masyarakat.5	

Pendekatan	yang	dilakukan	madrasah	dalam	mengajak	siswa	untuk	memahami	nilai-

nilai	 inklusivitas,	 toleransi,	dan	penghargaan	terhadap	keberagaman	adalah	 langkah	yang	

sangat	positif	dan	penting	dalam	membentuk	karakter	siswa.	Di	 tengah	masyarakat	yang	

semakin	majemuk,	 penerapan	 nilai-nilai	moderasi	 sangat	 diperlukan	 untuk	menciptakan	

lingkungan	 yang	 harmonis.	 Strategi	 ini	 tidak	 hanya	 membantu	 siswa	 memahami	 secara	

teoritis	tentang	pentingnya	moderasi,	tetapi	juga	mendorong	mereka	untuk	menerapkannya	

dalam	kehidupan	sehari-hari.	Hal	ini	juga	menyiapkan	siswa	untuk	menjadi	individu	yang	

lebih	toleran	dan	inklusif	dalam	berinteraksi	dengan	orang-orang	dari	latar	belakang	yang	

berbeda,	baik	di	sekolah	maupun	di	luar	sekolah.	

Selain	 itu,	 upaya	 madrasah	 dalam	 membangun	 kesadaran	 ini	 dapat	 memberikan	

dampak	jangka	panjang	yang	positif	pada	pembentukan	generasi	yang	mampu	menghargai	

 
5	 Hamka	 (38	 Tahun),	 Wakil	 Kepala	 Madrasah	 Tsanawiyah.	 As’adiyah	 Putra	 Pusat	 Sengkang,	

wawancara,	Wajo	25	Agustus	2024.	
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perbedaan	 dan	 mengedepankan	 sikap	 moderat.	 Ketika	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	

diajarkan	 sejak	 dini,	 siswa	 tidak	 hanya	 menjadi	 lebih	 peka	 terhadap	 pentingnya	 hidup	

berdampingan	 secara	 damai,	 tetapi	 juga	 akan	 tumbuh	 dengan	 pemahaman	 bahwa	

perbedaan	 bukanlah	 penghalang,	 melainkan	 kekayaan	 yang	 harus	 dirayakan.	 Dengan	

demikian,	 madrasah	 tidak	 hanya	 berperan	 dalam	 pendidikan	 formal,	 tetapi	 juga	 dalam	

membentuk	kepribadian	siswa	yang	siap	menghadapi	tantangan	sosial	di	masa	depan.	

Madrasah	memastikan	 bahwa	 semua	 siswa	mendapatkan	 pemahaman	 yang	 sama	

tentang	 moderasi	 beragama	 melalui	 berbagai	 kegiatan	 yang	 terstruktur.	 Salah	 satunya	

adalah	 dengan	 melibatkan	 siswa	 secara	 aktif	 dalam	 diskusi	 dan	 kegiatan	 reflektif	 yang	

memfasilitasi	 pemahaman	 bersama	 tentang	 pentingnya	moderasi.	 Kegiatan	 ini	 bertujuan	

untuk	 membangun	 kesadaran	 kolektif	 di	 antara	 siswa,	 sehingga	 mereka	 mampu	

menerapkan	nilai-nilai	moderasi	secara	sadar	dalam	berbagai	aspek	kehidupan.	Madrasah	

juga	 berusaha	 untuk	 menyatukan	 pemahaman	 siswa	 tentang	 moderasi	 melalui	

pembelajaran	yang	konsisten	dan	dukungan	dari	guru	yang	berperan	sebagai	pembimbing	

dalam	proses	ini. 

Selain	 itu,	 madrasah	 melibatkan	 orang	 tua	 dalam	 penerapan	 nilai-nilai	 moderasi	

beragama	melalui	pertemuan	wali	santri	yang	diadakan	setiap	tahun.	Dalam	pertemuan	ini,	

pihak	madrasah	menyampaikan	pentingnya	peran	keluarga	dalam	mendukung	penerapan	

nilai-nilai	moderasi	di	rumah.	Orang	tua	diajak	untuk	bekerja	sama	dengan	madrasah	dalam	

membentuk	 karakter	 siswa	 yang	 moderat	 dan	 toleran.	 Dengan	 keterlibatan	 orang	 tua,	

madrasah	berharap	nilai-nilai	moderasi	dapat	diterapkan	secara	berkesinambungan,	baik	di	

lingkungan	sekolah	maupun	di	rumah. 
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Meskipun	madrasah	ini	tidak	menjalin	kerja	sama	langsung	dengan	tokoh	agama	atau	

organisasi	 lain	 dalam	 mengimplementasikan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama,	 pendekatan	

yang	 dilakukan	 lebih	 terfokus	 pada	 pembinaan	 internal.	 Madrasah	 memilih	 untuk	

mengembangkan	 strategi	 pengajaran	 moderasi	 beragama	 melalui	 kegiatan-kegiatan	

internal,	 seperti	 pembelajaran	 di	 kelas,	 diskusi	 kelompok,	 dan	 kampanye	 nilai-nilai	

moderasi	 yang	 dilakukan	 di	 lingkungan	 sekolah.	 Dengan	 pendekatan	 ini,	 madrasah	

memastikan	bahwa	pembelajaran	moderasi	beragama	tetap	terarah	dan	konsisten	di	bawah	

pengawasan	internal. 

Untuk	 mengevaluasi	 keberhasilan	 strategi	 yang	 digunakan	 dalam	

mengimplementasikan	moderasi	beragama,	madrasah	mengadakan	ujian	sekolah.	Ujian	ini	

tidak	hanya	mengukur	pemahaman	siswa	dalam	aspek	kognitif	terkait	moderasi	beragama,	

tetapi	 juga	 mencakup	 penilaian	 sikap	 dan	 perilaku	 siswa	 dalam	 menerapkan	 nilai-nilai	

tersebut.	Dengan	 cara	 ini,	madrasah	dapat	menilai	 sejauh	mana	 strategi	 yang	diterapkan	

berhasil	menanamkan	nilai-nilai	moderasi	dalam	diri	siswa,	serta	mengevaluasi	aspek	mana	

yang	perlu	ditingkatkan	untuk	pembelajaran	di	masa	depan.	

Wawancara	Kamad	MA	DDI	Pattojo:6	

Terdapat	 tiga	 pendekatan	 utama	 yang	 dilakukan	 oleh	 madrasah	 dalam	
mengimplementasikan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama,”	 jelas	 narasumber.	
Pertama,	pendekatan	pedagogis,	yang	berfokus	pada	pembentukan	kesadaran	siswa	
tentang	 pentingnya	 toleransi,	 inklusivitas,	 dan	 penghargaan	 terhadap	 perbedaan.	
"Metode	pembelajaran	 interaktif	 seperti	diskusi	kelompok,	 studi	kasus,	dan	 refleksi	
kritis	digunakan	untuk	memastikan	bahwa	siswa	tidak	hanya	menerima	pengetahuan,	
tetapi	juga	mengaplikasikan	nilai-nilai	moderasi	dalam	kehidupan	nyata,"	tambahnya.	
Kedua,	pelibatan	stakeholder,	di	mana	guru,	orang	tua,	dan	masyarakat	bekerja	sama	
untuk	membangun	 lingkungan	 yang	mendukung	pembelajaran	moderasi	 beragama.	
“Guru	memainkan	peran	sentral	sebagai	teladan	moderasi,	sementara	orang	tua	dan	

 
6	Yusnani	Sakka	(42	Tahun),	Kepala	Madrasah	Aliyah	DDI	Pattojo	Kabupaten	Soppeng,	wawancara,	

Soppeng,	23	Agustus	2024.	
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masyarakat	memberikan	dukungan	dari	luar	sekolah,”	ujarnya	lagi.	Ketiga,	kebijakan	
internal	 madrasah	 dan	 dukungan	 pemerintah,	 yang	 meliputi	 pengembangan	
kurikulum	inklusif	serta	aturan	terkait	perilaku	siswa	untuk	memastikan	bahwa	nilai-
nilai	moderasi	diterapkan	dengan	baik.	"Pemerintah	mendukung	melalui	regulasi	dan	
pendanaan	 untuk	 program-program	 yang	 mempromosikan	 moderasi	 beragama,"	
katanya,	menekankan	pentingnya	kolaborasi	kebijakan	internal	dan	eksternal	dalam	
mencapai	tujuan	pendidikan	yang	moderat	dan	inklusif.	

Ada	 3	 jenis	 pendekatan	 yang	 dilakukan	 madrasah	 dalam	 mengimplementasikan	

moderasi	beragama,	yaitu:		

1. Pendekatan	pedagogis	yang	digunakan.		

Pendekatan	 pedagogis	 sebagai	 strategi	 pengimplementasian	 moderasi	

beragama	di	madrasah	bertujuan	untuk	membangun	kesadaran	siswa	akan	pentingnya	

toleransi,	 inklusivitas,	 dan	 penghargaan	 terhadap	 keberagaman.	 Dalam	 konteks	

pendidikan,	pendekatan	pedagogis	mengacu	pada	metode	pengajaran	yang	dirancang	

untuk	 mendidik	 siswa	 melalui	 berbagai	 pendekatan,	 baik	 kognitif,	 afektif,	 maupun	

psikomotorik.	 Pada	 madrasah,	 pengimplementasian	 moderasi	 beragama	 melalui	

pendekatan	 pedagogis	 dilakukan	 dengan	 merancang	 kurikulum	 yang	 tidak	 hanya	

memberikan	 pengetahuan	 agama	 yang	 mendalam,	 tetapi	 juga	 mengajarkan	 sikap	

moderat	dan	toleran	dalam	kehidupan	sehari-hari.	Hal	ini	penting	untuk	menciptakan	

generasi	yang	mampu	hidup	harmonis	di	tengah	masyarakat	yang	majemuk.	

Salah	 satu	 aspek	 penting	 dari	 pendekatan	 pedagogis	 ini	 adalah	 pengajaran	

inklusivitas	dan	penghargaan	terhadap	perbedaan.	Dalam	proses	pembelajaran,	guru	

di	 madrasah	 diinstruksikan	 untuk	 mengintegrasikan	 materi	 yang	 menekankan	

pentingnya	 menghormati	 perbedaan	 agama,	 budaya,	 dan	 pandangan	 hidup.	

Pembelajaran	 ini	dilakukan	secara	 interaktif,	melalui	diskusi	kelompok,	studi	kasus,	

dan	 refleksi	kritis,	 sehingga	 siswa	dapat	memahami	bagaimana	moderasi	beragama	
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bisa	diterapkan	dalam	kehidupan	nyata.	Metode-metode	aktif	seperti	ini	memastikan	

bahwa	 siswa	 tidak	 hanya	 menerima	 pengetahuan	 secara	 pasif,	 tetapi	 juga	 terlibat	

dalam	proses	berpikir	kritis	dan	reflektif.	

Selain	 itu,	 pendekatan	 pedagogis	 dalam	 mengimplementasikan	 moderasi	

beragama	 juga	 melibatkan	 pembentukan	 karakter	 siswa.	 Program	 pendidikan	

karakter	 difokuskan	 pada	 pengembangan	 sikap	 moderat,	 di	 mana	 siswa	 diajarkan	

untuk	menghargai	 perbedaan	 dan	menolak	 ekstremisme.	 Nilai-nilai	 ini	 ditanamkan	

melalui	kegiatan	sehari-hari	di	madrasah,	seperti	upacara,	perayaan	hari	besar	agama,	

dan	 kegiatan	 ekstrakurikuler.	 Misalnya,	 siswa	 dapat	 mengikuti	 diskusi	 antaragama	

atau	kunjungan	ke	tempat	ibadah	lain	sebagai	bagian	dari	upaya	untuk	mengapresiasi	

keragaman	dan	memperkuat	sikap	toleran.	

Pendekatan	 pedagogis	 yang	 diterapkan	 juga	 melibatkan	 peran	 guru	 sebagai	

teladan	dalam	mengajarkan	nilai-nilai	moderasi	beragama.	Guru	tidak	hanya	bertugas	

menyampaikan	materi	pelajaran,	 tetapi	 juga	harus	menunjukkan	sikap	moderat	dan	

toleran	 dalam	 interaksi	 mereka	 dengan	 siswa.	 Guru	 dilatih	 secara	 khusus	 untuk	

mengintegrasikan	 nilai-nilai	moderasi	 ke	 dalam	 berbagai	mata	 pelajaran,	 termasuk	

pendidikan	 agama,	 sejarah,	 dan	 kewarganegaraan.	 Dengan	 memberikan	 contoh	

konkret	kepada	siswa,	guru	membantu	menciptakan	lingkungan	belajar	yang	kondusif	

bagi	perkembangan	sikap	moderat.	

2. Pelibatan	stakeholder	(guru,	orang	tua,	masyarakat)	

Pelibatan	 stakeholder	 seperti	 guru,	 orang	 tua,	 dan	 masyarakat	 merupakan	

elemen	kunci	dalam	strategi	pengimplementasian	moderasi	beragama	di	madrasah.	

Setiap	 stakeholder	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	 membentuk	 lingkungan	 yang	
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mendukung	 pengajaran	 dan	 penerapan	 nilai-nilai	 moderasi.	 Madrasah	 yang	 efektif	

dalam	menanamkan	nilai	moderasi	beragama	memahami	bahwa	pendidikan	tidak	bisa	

hanya	bergantung	pada	pembelajaran	di	kelas,	 tetapi	 juga	membutuhkan	dukungan	

dari	 berbagai	 pihak	 yang	 terlibat	 dalam	 kehidupan	 siswa.	 Kolaborasi	 antara	 guru,	

orang	 tua,	 dan	 masyarakat	 menciptakan	 sinergi	 yang	 memperkuat	 pembentukan	

karakter	siswa	yang	moderat,	toleran,	dan	inklusif.	

Guru	memiliki	 peran	 sentral	 sebagai	 ujung	 tombak	dalam	proses	 pendidikan	

moderasi	beragama.	Guru	tidak	hanya	bertugas	mengajarkan	materi	ajar,	tetapi	juga	

berfungsi	sebagai	teladan	dalam	sikap	dan	perilaku	moderat.	Untuk	itu,	penting	bagi	

madrasah	 untuk	 memberikan	 pelatihan	 khusus	 kepada	 guru	 mengenai	 cara	

mengintegrasikan	nilai-nilai	moderasi	ke	dalam	kurikulum	dan	pembelajaran	sehari-

hari.	 Guru	 juga	 diharapkan	 mampu	 memfasilitasi	 diskusi	 terbuka	 tentang	

keberagaman	 agama	 dan	 budaya,	 serta	mendorong	 siswa	 untuk	 berpikir	 kritis	 dan	

reflektif	mengenai	peran	moderasi	dalam	menjaga	harmoni	sosial.	Dengan	demikian,	

guru	dapat	menjadi	pemandu	utama	dalam	pembentukan	sikap	moderat	di	kalangan	

siswa.	

Orang	tua	juga	memainkan	peran	krusial	dalam	memperkuat	penerapan	nilai-

nilai	moderasi	beragama	yang	diajarkan	di	madrasah.	Madrasah	yang	berhasil	dalam	

mengimplementasikan	 moderasi	 beragama	 secara	 efektif	 melibatkan	 orang	 tua	

melalui	 komunikasi	 rutin	 dan	 kegiatan	 khusus,	 seperti	 pertemuan	 wali	 murid	 dan	

seminar	 tentang	 moderasi	 beragama.	 Dalam	 pertemuan-pertemuan	 ini,	 orang	 tua	

diberikan	 pemahaman	 tentang	 pentingnya	 moderasi	 dan	 bagaimana	 mereka	 bisa	

mendukung	 pembentukan	 karakter	 siswa	 di	 rumah.	 Keterlibatan	 orang	 tua	
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memastikan	 bahwa	 nilai-nilai	 yang	 diajarkan	 di	 sekolah	 dapat	 diperkuat	 dan	

diterapkan	 secara	 konsisten	 di	 lingkungan	 keluarga,	 sehingga	 siswa	 memiliki	

pemahaman	yang	utuh	dan	menyeluruh	tentang	pentingnya	moderasi.	

Masyarakat,	 terutama	 tokoh	 agama	dan	pemimpin	 komunitas,	 juga	berperan	

penting	 dalam	 mendukung	 strategi	 pengimplementasian	 moderasi	 beragama	 di	

madrasah.	 Keterlibatan	 masyarakat	 dapat	 diwujudkan	 melalui	 program-program	

seperti	 dialog	 antaragama,	 kunjungan	 ke	 rumah	 ibadah,	 dan	 kegiatan	 sosial	 yang	

melibatkan	siswa	dan	masyarakat	setempat.	Melalui	kolaborasi	ini,	siswa	dapat	belajar	

langsung	 dari	 pengalaman	 nyata	 bagaimana	moderasi	 diterapkan	 dalam	 kehidupan	

sehari-hari	di	tengah	masyarakat	yang	beragam.	Selain	itu,	dukungan	dari	tokoh	agama	

yang	 moderat	 membantu	 memperkuat	 pesan	 yang	 disampaikan	 oleh	 madrasah,	

sehingga	siswa	memahami	bahwa	moderasi	bukan	hanya	konsep	akademik,	tetapi	juga	

sebuah	nilai	yang	relevan	dan	penting	dalam	kehidupan	bermasyarakat.	

Dengan	pelibatan	aktif	dari	guru,	orang	tua,	dan	masyarakat,	madrasah	dapat	

menciptakan	 lingkungan	 yang	 mendukung	 pengembangan	 karakter	 siswa	 yang	

moderat	 dan	 toleran.	 Setiap	 stakeholder	memainkan	 peran	 yang	 saling	melengkapi	

dalam	 proses	 ini.	 Guru	 memberikan	 landasan	 pendidikan	 yang	 kuat,	 orang	 tua	

memperkuatnya	 di	 rumah,	 dan	 masyarakat	 memberikan	 konteks	 nyata	 untuk	

penerapan	nilai-nilai	moderasi.	Kolaborasi	ini	membentuk	ekosistem	pendidikan	yang	

holistik,	di	mana	moderasi	beragama	diajarkan,	dipraktikkan,	dan	dirayakan	sebagai	

bagian	integral	dari	kehidupan	siswa.	

3. Kebijakan	internal	madrasah	dan	dukungan	dari	pemerintah	
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Kebijakan	 internal	 madrasah	berperan	 penting	 dalam	 mengarahkan	 dan	

mengatur	 penerapan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 lingkungan	 pendidikan.	

Madrasah	 perlu	menetapkan	 kebijakan	 yang	mendukung	 integrasi	moderasi	 dalam	

kurikulum,	 kegiatan	 ekstrakurikuler,	 dan	 pembinaan	 karakter	 siswa.	 Salah	 satu	

kebijakan	yang	bisa	diterapkan	adalah	pengembangan	kurikulum	yang	menyertakan	

materi	 tentang	 toleransi,	 inklusivitas,	 dan	 penghargaan	 terhadap	 perbedaan	 agama	

dan	budaya.	Kebijakan	ini	memastikan	bahwa	pendidikan	moderasi	tidak	hanya	terjadi	

di	mata	pelajaran	agama,	tetapi	juga	di	berbagai	aspek	pembelajaran	lainnya,	seperti	

pendidikan	 kewarganegaraan	 dan	 sejarah.	 Selain	 itu,	 kebijakan	mengenai	 pelatihan	

guru	juga	harus	diterapkan,	sehingga	para	pendidik	dapat	secara	efektif	mengajarkan	

dan	mencontohkan	sikap	moderat	kepada	siswa.	

Kebijakan	 madrasah	 yang	 mendukung	 moderasi	 beragama	 juga	 harus	

mencakup	 aturan	 terkait	 perilaku	 dan	 interaksi	 antar	 siswa.	 Melalui	 kebijakan	 ini,	

madrasah	dapat	memastikan	bahwa	 lingkungan	sekolah	menjadi	 tempat	yang	aman	

dan	inklusif	bagi	semua	siswa,	tanpa	memandang	latar	belakang	agama	atau	budaya	

mereka.	Misalnya,	kebijakan	terkait	penghormatan	terhadap	perbedaan	agama	dalam	

kegiatan	sehari-hari	di	madrasah	dapat	membantu	mencegah	konflik	dan	memperkuat	

nilai-nilai	kerukunan.	Kegiatan	seperti	peringatan	hari	besar	agama	secara	lintas	iman,	

diskusi	 antaragama,	 dan	 kunjungan	 ke	 tempat	 ibadah	 yang	 berbeda	 bisa	 menjadi	

bagian	dari	kebijakan	untuk	mempromosikan	dialog	antarumat	beragama.	

Di	samping	kebijakan	internal,	dukungan	dari	pemerintah	juga	sangat	penting	

dalam	mengimplementasikan	moderasi	beragama	di	madrasah.	Pemerintah,	melalui	

Kementerian	 Agama	 dan	 instansi	 terkait,	 dapat	memberikan	 panduan	 dan	 regulasi	
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yang	mendorong	penerapan	nilai-nilai	moderasi	dalam	sistem	pendidikan.	Pemerintah	

bisa	 mendukung	 madrasah	 dengan	 menyediakan	 pelatihan	 bagi	 para	 guru,	

menyediakan	 modul	 pendidikan	 yang	 berfokus	 pada	 moderasi	 beragama,	 serta	

memfasilitasi	 kegiatan	 yang	mendorong	 kerukunan	 antaragama.	 Selain	 itu,	 regulasi	

yang	 diterapkan	 pemerintah	 dapat	membantu	memastikan	 bahwa	 setiap	madrasah	

memiliki	standar	yang	sama	dalam	mengajarkan	nilai-nilai	moderasi	kepada	siswa.	

Selain	regulasi,	dukungan	finansial	dari	pemerintah	juga	merupakan	aspek	yang	

krusial	 dalam	 mendukung	 kebijakan	 moderasi	 di	 madrasah.	 Pemerintah	 bisa	

memberikan	 dana	 atau	 hibah	 untuk	 mendukung	 program-program	 yang	

mempromosikan	 moderasi	 beragama,	 seperti	 kegiatan	 ekstrakurikuler	 lintas	 iman,	

pelatihan	 guru,	 dan	 pengembangan	 bahan	 ajar	 terkait	 moderasi.	 Dukungan	 ini	

memastikan	bahwa	madrasah	memiliki	sumber	daya	yang	cukup	untuk	melaksanakan	

kebijakan	 dan	 program	 moderasi	 beragama	 secara	 efektif.	 Pemerintah	 juga	 dapat	

memberikan	 penghargaan	 kepada	 madrasah	 yang	 berhasil	 mengimplementasikan	

program-program	 moderasi,	 sehingga	 memotivasi	 sekolah	 lain	 untuk	 mengikuti	

langkah	yang	sama.	

Dengan	adanya	kebijakan	 internal	yang	kuat	dan	dukungan	dari	pemerintah,	

madrasah	 dapat	 lebih	mudah	mengimplementasikan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	

secara	menyeluruh.	Kolaborasi	antara	kebijakan	internal	dan	dukungan	eksternal	ini	

menciptakan	lingkungan	pendidikan	yang	kondusif	untuk	membentuk	generasi	yang	

toleran,	inklusif,	dan	siap	hidup	dalam	masyarakat	yang	majemuk.	Madrasah	menjadi	

institusi	 yang	 tidak	 hanya	 mengajarkan	 agama	 secara	 mendalam,	 tetapi	 juga	
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membekali	siswa	dengan	nilai-nilai	yang	mendukung	kehidupan	harmonis	di	tengah	

keberagaman.	

D. Dampak	Pengimplementasian	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama		
Pengimplementasian	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 memiliki	 dampak	 signifikan	

terhadap	 kehidupan	 sosial	 dan	 individu.	 Di	 lingkungan	 pendidikan,	 moderasi	 beragama	

membantu	menciptakan	suasana	inklusif	dan	harmonis	di	mana	peserta	didik	dari	berbagai	

latar	 belakang	 dapat	 belajar	 bersama	 tanpa	 merasa	 terpinggirkan.	 Dengan	 menekankan	

toleransi,	 saling	 menghormati,	 dan	 menghargai	 perbedaan,	 moderasi	 beragama	

meminimalisasi	potensi	konflik	dan	ketegangan	di	antara	siswa	yang	berasal	dari	kelompok	

agama	atau	mazhab	yang	berbeda.	Selain	itu,	siswa	dibekali	dengan	pemahaman	yang	lebih	

luas	tentang	agama,	sehingga	mereka	mampu	menghadapi	perbedaan	dengan	sikap	terbuka	

dan	kritis,	bukan	dengan	prasangka	atau	kebencian.	

Dampak	 lebih	 luas	 dari	 penerapan	 moderasi	 beragama	 adalah	 terciptanya	

masyarakat	yang	lebih	damai	dan	toleran.	Siswa	yang	terbiasa	dengan	nilai-nilai	moderasi	

akan	 tumbuh	 menjadi	 individu	 yang	 mampu	 berperan	 sebagai	 agen	 perdamaian	 di	

lingkungan	 sosial	 mereka.	 Moderasi	 beragama	 juga	mendorong	 keterlibatan	masyarakat	

dalam	dialog	antaragama	dan	kerja	sama	lintas	kepercayaan,	sehingga	memperkuat	kohesi	

sosial.	 Dengan	 demikian,	 moderasi	 beragama	 berkontribusi	 secara	 langsung	 terhadap	

stabilitas	sosial,	mengurangi	ekstremisme,	dan	membangun	masyarakat	yang	lebih	inklusif,	

di	 mana	 perbedaan	 agama	 dan	 budaya	 bukan	 menjadi	 pemicu	 konflik,	 tetapi	 sebagai	

kekayaan	yang	saling	memperkaya.	

1. Perubahan	sikap	dan	perilaku	siswa.		
Dampak	pengimplementasian	nilai-nilai	moderasi	beragama	di	Ponpes	Darul	Huffadh	

Tuju-Tuju,	Kec.	Kajuara,	Kab.	Bone,	terlihat	jelas	melalui	perubahan	sikap	dan	perilaku	siswa,	
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khususnya	dalam	hal	munculnya	sikap	toleransi,"	jelas	narasumber.	Ia	juga	menambahkan	

bahwa	 "penerapan	moderasi	 beragama	 berdampak	 pada	 penurunan	 sikap	 dan	 tindakan	

radikal	di	kalangan	siswa,	yang	ditunjukkan	dengan	munculnya	rasa	saling	mengerti	satu	

sama	lain."	Selain	 itu,	narasumber	menekankan	bahwa	penerapan	moderasi	 ini	"memiliki	

efek	positif	pada	hubungan	antar	siswa	dari	latar	belakang	yang	berbeda,	dengan	munculnya	

toleransi	yang	kuat	di	antara	mereka,"	yang	pada	akhirnya	memperkuat	keharmonisan	di	

lingkungan	pondok	pesantren.7	

Penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama	di	Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	Tuju-

Tuju,	 Kec.	 Kajuara,	 Kab.	 Bone,	 membawa	 dampak	 signifikan	 pada	 perubahan	 sikap	 dan	

perilaku	 para	 siswa.	 Menurut	 narasumber,	 sikap	 toleransi	 semakin	 terlihat	 dalam	

keseharian	 siswa	 setelah	 nilai-nilai	moderasi	 diintegrasikan	 dalam	kehidupan	pesantren.	

Siswa	 yang	 sebelumnya	 mungkin	 cenderung	 mempertahankan	 pandangan	 atau	 latar	

belakangnya	 masing-masing,	 kini	 mampu	 lebih	 terbuka	 dan	 menghargai	 perbedaan.	 Ini	

menunjukkan	 bahwa	 pendidikan	 berbasis	 moderasi	 beragama	 mampu	 menghasilkan	

perubahan	sikap	yang	lebih	inklusif,	di	mana	siswa	bisa	saling	memahami	dan	menghormati	

keyakinan	serta	praktik	agama	satu	sama	lain.	

Lebih	 lanjut,	 penerapan	 moderasi	 beragama	 juga	 berhasil	 menekan	 sikap	 dan	

tindakan	 radikal	 di	 kalangan	 siswa.	 Narasumber	menjelaskan	 bahwa	melalui	 pengajaran	

moderasi,	 "munculnya	 rasa	 saling	 mengerti	 satu	 sama	 lain"	 menjadi	 penanda	 penting	

keberhasilan	program	ini.	Ketika	siswa	diajarkan	untuk	saling	memahami	dan	menghindari	

sikap	ekstrem,	terjadi	penurunan	drastis	terhadap	tindakan	atau	pemikiran	yang	radikal.	Ini	

 
7	M.	Rais,	Sekertaris	Pondok	Pesantren	Darul	Huffadh	Tuju-Tuju	Kec.	Kajuara	Kab.	Bone,	wawancara,	

Bone	29	Agustus	2024.	



 81 

adalah	bukti	bahwa	pendidikan	yang	berorientasi	pada	moderasi	mampu	mempengaruhi	

cara	berpikir	siswa,	mengarahkan	mereka	pada	sikap	yang	lebih	terbuka	dan	mengurangi	

kecenderungan	terhadap	radikalisme.	

Salah	 satu	 dampak	 yang	 paling	 terasa	 dari	 implementasi	 nilai-nilai	 moderasi	

beragama	 di	 pondok	 pesantren	 ini	 adalah	meningkatnya	 toleransi	 antar	 siswa	 dari	 latar	

belakang	yang	berbeda.	Narasumber	menyebutkan	bahwa	penerapan	moderasi	beragama	

secara	efektif	mendorong	"munculnya	toleransi	yang	kuat"	di	antara	siswa.	Mereka	belajar	

untuk	menerima	perbedaan	sebagai	bagian	dari	kehidupan	bersama	yang	harus	dihormati.	

Hal	 ini	 penting	 karena	 di	 lingkungan	 pesantren,	 perbedaan	 latar	 belakang	 agama	 atau	

praktik	ibadah	sering	kali	bisa	menjadi	sumber	ketegangan	jika	tidak	dikelola	dengan	baik.	

Dengan	adanya	moderasi,	potensi	konflik	ini	dapat	dihindari.	

Penerapan	moderasi	 beragama	 juga	menciptakan	 suasana	 yang	 lebih	 harmonis	 di	

lingkungan	pesantren.	Siswa	tidak	hanya	diajarkan	untuk	memahami	ajaran	agama	secara	

mendalam,	 tetapi	 juga	 dilatih	 untuk	 melihat	 perbedaan	 sebagai	 kekayaan	 yang	 harus	

dihargai,	 bukan	 sebagai	 ancaman.	 Hubungan	 antar	 siswa	 menjadi	 lebih	 solid,	 di	 mana	

mereka	 bisa	 hidup	 berdampingan	 dengan	 saling	 menghormati	 dan	 membantu.	 Suasana	

seperti	ini	sangat	penting	dalam	menciptakan	lingkungan	belajar	yang	damai	dan	produktif,	

di	 mana	 siswa	 dapat	 fokus	 pada	 pengembangan	 akademik	 dan	 spiritual	 mereka	 tanpa	

terganggu	oleh	konflik	internal.	

Secara	keseluruhan,	dampak	penerapan	moderasi	beragama	di	Ponpes	Darul	Huffadh	

Tuju-Tuju	 telah	 membawa	 banyak	 perubahan	 positif.	 Sikap	 toleransi	 yang	 muncul,	

penurunan	 sikap	 radikal,	 serta	 meningkatnya	 hubungan	 harmonis	 di	 antara	 siswa	

merupakan	 hasil	 nyata	 dari	 komitmen	 pondok	 pesantren	 dalam	 menerapkan	 nilai-nilai	
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moderasi.	Ini	menunjukkan	bahwa	moderasi	beragama	bukan	hanya	teori	yang	diajarkan	di	

kelas,	tetapi	sesuatu	yang	dapat	diterapkan	dalam	kehidupan	sehari-hari	dan	memberikan	

dampak	 langsung	 bagi	 masyarakat.	 Pondok	 pesantren	 ini	 telah	 berhasil	 menciptakan	

generasi	muda	yang	tidak	hanya	cerdas	secara	akademik	dan	spiritual,	tetapi	juga	memiliki	

sikap	moderat	yang	siap	menghadapi	tantangan	dunia	yang	penuh	dengan	keberagaman.	

Sedangkan	 di	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah	 khususnya	MTs	 Putra	 Pusat	 Sengkang,	

bahwa	menurut	hasil	wawancara	dengan	salah	satu	pengajar	di	Pondok	tersebut,	santri	di	

pondok	ini	sejak	dini	ditanamkan	pendidikan	moderasi	beragama,	yang	memiliki	dampak	

luar	 biasa	 terhadap	 sikap	 dan	 perilaku	 mereka.	 Para	 santri	 datang	 dari	 berbagai	 latar	

belakang	ideologi	yang	dibawa	oleh	orang	tua	mereka,	namun	dengan	pemahaman	moderat	

yang	 diberikan	 di	 sekolah,	 mereka	 mampu	 hidup	 berdampingan	 tanpa	 pernah	 saling	

menyalahkan	satu	sama	lain	jika	ada	perbedaan	pandangan.	Pengajar	tersebut	menekankan	

bahwa	pondok	ini	berupaya	keras	untuk	menanamkan	nilai-nilai	toleransi,	keterbukaan,	dan	

saling	menghormati,	sehingga	perbedaan	ideologi	tidak	menjadi	pemicu	konflik,	melainkan	

menjadi	 bahan	 diskusi	 yang	 sehat	 dan	 saling	 memperkaya.	 Hasilnya,	 para	 santri	 dapat	

menerima	dan	menghargai	perbedaan	dengan	lapang	hati,	menjadikan	lingkungan	pondok	

lebih	damai	dan	harmonis.8	

Pendekatan	pendidikan	moderasi	beragama	yang	diterapkan	di	Pondok	Pesantren	

As'adiyah,	 khususnya	di	MTs	Putra	Pusat	 Sengkang,	 sangat	menginspirasi	dalam	konteks	

keberagaman	 ideologi	yang	dibawa	oleh	para	santri	dari	 latar	belakang	keluarga	masing-

masing.	Dengan	menanamkan	pendidikan	moderasi	beragama	sejak	dini,	pondok	ini	mampu	

 
8	Muhaimin	(39	Tahun),	Guru	Madrasah	Aliyah	As’adiyah	Putra	Pusat	Sengkang,	wawancara,	Wajo,	25	

Agustus	2024.	
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menciptakan	 lingkungan	 yang	 harmonis	 di	 mana	 santri	 dapat	 hidup	 berdampingan	

meskipun	ada	perbedaan	pandangan.	Ini	menunjukkan	bahwa	moderasi	beragama	memiliki	

peran	penting	dalam	membentuk	sikap	terbuka	dan	saling	menghormati,	sehingga	potensi	

konflik	akibat	perbedaan	ideologi	dapat	diminimalisir	dan	bahkan	diubah	menjadi	sarana	

untuk	saling	memperkaya	pengetahuan.	

Selain	itu,	keberhasilan	Pondok	Pesantren	As'adiyah	dalam	menanamkan	nilai-nilai	

toleransi	 dan	keterbukaan	merupakan	bukti	 nyata	bahwa	pendidikan	dapat	menjadi	 alat	

yang	kuat	dalam	mempromosikan	kedamaian	dan	kerukunan.	Ketika	para	santri	diajarkan	

untuk	tidak	saling	menyalahkan,	mereka	belajar	pentingnya	menerima	perbedaan	sebagai	

bagian	dari	dinamika	kehidupan,	bukan	sebagai	sesuatu	yang	harus	dihindari	atau	dilawan.	

Dengan	demikian,	pondok	ini	tidak	hanya	berfokus	pada	pengajaran	agama,	tetapi	juga	pada	

pengembangan	karakter	santri	yang	mampu	berinteraksi	secara	positif	dengan	orang-orang	

yang	memiliki	pandangan	berbeda.	

Lebih	 jauh	 lagi,	 pendekatan	 ini	 memberikan	 kontribusi	 yang	 besar	 dalam	

membangun	 generasi	 yang	 siap	 menghadapi	 tantangan	 pluralisme	 di	 dunia	 nyata.	 Para	

santri	yang	dilatih	dengan	pemahaman	moderat	sejak	dini	akan	tumbuh	menjadi	individu	

yang	lebih	inklusif,	toleran,	dan	mampu	menghadapi	perbedaan	dengan	bijak.	Mereka	tidak	

hanya	akan	menjadi	pemimpin	agama	yang	berwawasan	luas,	tetapi	juga	agen	perdamaian	

yang	mampu	mendorong	kerukunan	di	masyarakat.	 Implementasi	moderasi	beragama	di	

Pondok	 Pesantren	 As'adiyah	 ini	 dapat	menjadi	model	 bagi	 lembaga-lembaga	 pendidikan	

lainnya	 dalam	 upaya	 mencegah	 radikalisme	 dan	 memperkuat	 kohesi	 sosial	 di	 tengah	

masyarakat	yang	beragam.	

2. Dampak	terhadap	lingkungan	sosial	madrasah.		
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Penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama	di	madrasah	ini	telah	meningkatkan	rasa	

kesadaran	diri	di	kalangan	siswa,"	ungkap	narasumber.	Selain	itu,	ia	menambahkan	bahwa	

"ada	 dampak	 positif	 terhadap	 komunitas	 sekitar	madrasah,	 yaitu	munculnya	 kepedulian	

masyarakat	 dan	 warga	 sekitar	 terhadap	 keberadaan	 lembaga	 pendidikan	 ini."	 Hal	 ini	

menunjukkan	bahwa	moderasi	 beragama	 tidak	hanya	memperkuat	 lingkungan	belajar	di	

dalam	madrasah,	tetapi	juga	mendorong	partisipasi	dan	dukungan	dari	masyarakat	sekitar.9	

Penerapan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 madrasah	 telah	 membawa	 dampak	

positif	yang	signifikan,	baik	bagi	lingkungan	belajar	di	madrasah	maupun	bagi	komunitas	di	

sekitarnya.	 Salah	 satu	 perubahan	 terbesar	 yang	 dirasakan	 di	 kalangan	 siswa	 adalah	

meningkatnya	 rasa	 kesadaran	 diri.	 Dengan	 mempraktikkan	 moderasi	 beragama,	 siswa	

belajar	untuk	menghargai	perbedaan	dan	mengembangkan	sikap	toleransi	terhadap	rekan-

rekan	mereka	dari	latar	belakang	yang	berbeda.	Hal	ini	tidak	hanya	menciptakan	suasana	

belajar	yang	lebih	harmonis,	tetapi	juga	mendorong	setiap	individu	untuk	lebih	reflektif	dan	

terbuka	 dalam	menerima	 perbedaan.	 Lingkungan	 belajar	 yang	 kondusif	 ini	 memberikan	

ruang	 bagi	 siswa	 untuk	 tumbuh	 secara	 intelektual	 dan	 spiritual	 dalam	 kerangka	

kebersamaan	dan	penghormatan	terhadap	keberagaman.	

Selain	berdampak	positif	pada	siswa,	penerapan	moderasi	beragama	juga	membawa	

pengaruh	yang	nyata	 terhadap	komunitas	di	 sekitar	madrasah.	Narasumber	menjelaskan	

bahwa	 setelah	 nilai-nilai	 moderasi	 diterapkan,	 "munculnya	 kepedulian	 masyarakat	 dan	

warga	 sekitar	 terhadap	 keberadaan	 lembaga	 pendidikan	 ini"	 menjadi	 salah	 satu	 bukti	

konkret	 dari	 dampak	 positif	 tersebut.	 Masyarakat	 mulai	 lebih	 terlibat	 dan	 mendukung	

 
9 Yusnani	Sakka	(42	Tahun),	Kepala	Madrasah	Aliyah	DDI	Pattojo	Kabupaten	Soppeng,	wawancara,	

Soppeng,	23	Agustus	2024. 
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kegiatan-kegiatan	 yang	 diadakan	 oleh	 madrasah.	 Mereka	 tidak	 hanya	 melihat	 madrasah	

sebagai	 tempat	pendidikan	agama	semata,	 tetapi	 juga	sebagai	pusat	pengembangan	nilai-

nilai	sosial	yang	mempromosikan	kerukunan	dan	harmoni	di	tengah	perbedaan.	

Menurut	 hasil	 wawancara	 dengan	 salah	 satu	 pengajar	 di	 MA	 DDI	 Pattojo,	

implementasi	 moderasi	 beragama	 di	 sekolah	 tersebut	 telah	 berhasil	 mencegah	 sikap	

radikalisme	di	kalangan	santri.	Hal	ini	karena	prinsip	moderasi	telah	diterapkan	sejak	lama	

dan	menjadi	bagian	dari	budaya	sekolah,	di	mana	setiap	santri	diajarkan	untuk	menghargai	

perbedaan	dan	tidak	membeda-bedakan	satu	sama	lain.	Pengajar	tersebut	juga	menegaskan	

bahwa	nilai-nilai	toleransi	dan	kebersamaan	selalu	ditekankan	dalam	proses	pembelajaran,	

sehingga	tidak	ada	ruang	bagi	paham	radikal	untuk	tumbuh	di	lingkungan	sekolah	ini.10	

Penerapan	moderasi	beragama	di	MA	DDI	Pattojo	Kabupaten	Soppeng	adalah	contoh	

nyata	bagaimana	pendidikan	dapat	berperan	signifikan	dalam	membentuk	karakter	siswa	

agar	 mampu	 menerima	 perbedaan	 dan	 menolak	 paham	 radikalisme.	 Keberhasilan	 ini	

menandakan	bahwa	nilai-nilai	 seperti	 toleransi,	 kebersamaan,	 dan	 rasa	hormat	 terhadap	

keragaman	tidak	hanya	diajarkan	melalui	teori,	tetapi	juga	dijadikan	bagian	dari	kehidupan	

sehari-hari	di	lingkungan	sekolah.	Budaya	sekolah	yang	mengakar	dalam	prinsip	moderasi	

ini	 memastikan	 bahwa	 siswa	 tumbuh	 dengan	 kesadaran	 akan	 pentingnya	 hidup	

berdampingan	 tanpa	 diskriminasi,	 sesuatu	 yang	 sangat	 krusial	 dalam	 membangun	

masyarakat	yang	damai	dan	harmonis.	

Selain	 itu,	 konsistensi	 dalam	 menekankan	 nilai-nilai	 moderasi	 menunjukkan	

pentingnya	pendidikan	karakter	dalam	menanggulangi	ancaman	radikalisme	di	lingkungan	

 
10	 Sumarni	 (50	 Tahun),	 Tenaga	 Pengajar	 di	 Pondok	 Pesantren	 DDI	 Pattojo	 Kabupaten	 Soppeng,	

wawancara,	Soppeng,	23	Agustus	2024.	
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pendidikan.	 Dengan	 memberikan	 pemahaman	 yang	 mendalam	 kepada	 santri	 tentang	

pentingnya	menghargai	perbedaan,	sekolah	telah	menciptakan	ruang	di	mana	santri	merasa	

aman	untuk	mengekspresikan	diri	tanpa	takut	akan	penilaian	atau	diskriminasi.	Hal	ini	tidak	

hanya	mencegah	munculnya	sikap	radikal,	tetapi	juga	membekali	siswa	dengan	kemampuan	

berpikir	kritis	dan	toleran	yang	dapat	mereka	bawa	ke	kehidupan	sosial	di	luar	sekolah.	

Lebih	 jauh	 lagi,	 keberhasilan	 ini	 juga	menyoroti	 pentingnya	dukungan	dari	 semua	

pihak,	baik	dari	sekolah,	orang	tua,	maupun	masyarakat,	dalam	menjaga	 lingkungan	yang	

kondusif	 bagi	penerapan	moderasi	beragama.	 Sinergi	 ini	memperkuat	 fondasi	 yang	 telah	

dibangun	oleh	sekolah,	menjadikan	moderasi	bukan	hanya	sebagai	konsep	yang	diajarkan,	

tetapi	juga	sebagai	nilai	yang	dihidupi	oleh	para	santri.	Ini	membuktikan	bahwa	pendidikan	

agama	yang	moderat,	ketika	diterapkan	secara	konsisten	dan	melibatkan	semua	pemangku	

kepentingan,	dapat	menjadi	alat	yang	efektif	dalam	mencegah	radikalisme	dan	membentuk	

generasi	yang	toleran	serta	berwawasan	luas.	

Dukungan	yang	diberikan	oleh	komunitas	sekitar	terhadap	madrasah	menunjukkan	

bahwa	 moderasi	 beragama	 memiliki	 dampak	 yang	 luas,	 bukan	 hanya	 dalam	 konteks	

pendidikan,	 tetapi	 juga	 dalam	 memperkuat	 hubungan	 sosial	 di	 masyarakat.	 Dengan	

mengajarkan	 dan	 mempraktikkan	 nilai-nilai	 moderasi,	 madrasah	 berhasil	 membangun	

jembatan	 antara	 dunia	 pendidikan	 dan	masyarakat	 sekitar.	Warga	mulai	 merasa	 bahwa	

lembaga	 pendidikan	 ini	 adalah	 bagian	 penting	 dari	 kehidupan	 mereka,	 yang	 membantu	

membina	 generasi	 muda	 dengan	 sikap	 toleran	 dan	 penuh	 pengertian.	 Dukungan	 yang	

ditunjukkan	masyarakat	mencerminkan	kepercayaan	mereka	 terhadap	madrasah	sebagai	

agen	pembawa	perubahan	positif.	
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Penerapan	moderasi	beragama	juga	mendorong	terjadinya	sinergi	antara	madrasah	

dan	 masyarakat	 dalam	 berbagai	 kegiatan.	 Masyarakat	 menjadi	 lebih	 aktif	 dalam	

berpartisipasi	dalam	acara-acara	yang	diselenggarakan	oleh	madrasah,	seperti	peringatan	

hari	 besar	 keagamaan	 atau	 kegiatan	 sosial	 yang	 melibatkan	 siswa	 dan	 warga	 sekitar.	

Hubungan	 yang	 semakin	 erat	 antara	madrasah	 dan	masyarakat	 ini	menunjukkan	 bahwa	

moderasi	 beragama	 tidak	 hanya	 menguntungkan	 siswa	 secara	 individual,	 tetapi	 juga	

memperkuat	 ikatan	 sosial	 di	 tingkat	 komunitas.	 Kolaborasi	 ini	 menjadi	 fondasi	 penting	

dalam	menciptakan	lingkungan	yang	damai	dan	penuh	toleransi.	

Secara	keseluruhan,	dampak	penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama	di	madrasah	

sangatlah	positif,	baik	bagi	lingkungan	belajar	di	dalam	madrasah	maupun	bagi	komunitas	

di	sekitarnya.	Meningkatnya	kesadaran	diri	siswa	serta	tumbuhnya	kepedulian	masyarakat	

terhadap	 lembaga	 pendidikan	 ini	 adalah	 bukti	 nyata	 bahwa	 moderasi	 beragama	 dapat	

menjadi	kekuatan	yang	mempererat	hubungan	sosial.	Dengan	mempromosikan	nilai-nilai	

kebersamaan,	 toleransi,	 dan	 penghargaan	 terhadap	 perbedaan,	 madrasah	 tidak	 hanya	

berperan	sebagai	pusat	pendidikan	agama,	tetapi	juga	sebagai	pilar	penting	dalam	menjaga	

harmoni	sosial	di	masyarakat.	
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BAB	V	

PENUTUP	

A. Kesimpulan	

1. Pengimplementasian	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	 madrasah-madrasah	 Sulawesi	

Selatan,	 seperti	 di	 Pondok	 Pesantren	 As'adiyah,	 DDI	 dan	 Darul	 Huffadzh,	 dilakukan	

melalui	 integrasi	 dalam	 kurikulum	 dan	 berbagai	 kegiatan	 ekstrakurikuler.	 Nilai-nilai	

seperti	 toleransi,	 inklusivitas,	dan	penghargaan	 terhadap	perbedaan	ditanamkan	 sejak	

dini	melalui	pendidikan	agama,	kegiatan	sosial,	dan	diskusi	lintas	kelompok	agama.	Guru-

guru	 juga	 dilatih	 secara	 khusus	 untuk	 mengajarkan	 konsep	 moderasi	 beragama,	

sementara	interaksi	antarumat	beragama	didorong	melalui	dialog,	kunjungan,	dan	kerja	

sama	 dengan	 tokoh	 masyarakat.	 Dengan	 pendekatan	 ini,	 madrasah	 berupaya	

menciptakan	generasi	yang	moderat,	toleran,	dan	siap	hidup	harmonis	dalam	masyarakat	

yang	beragam.	

2. Madrasah	 di	 Sulawesi	 Selatan	 menggunakan	 strategi	 yang	 efektif	 untuk	

mengimplementasikan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama,	 dengan	 fokus	 pada	 penanaman	

kesadaran	siswa	 tentang	pentingnya	 toleransi,	 inklusivitas,	dan	penghargaan	 terhadap	

perbedaan.	Nilai-nilai	moderasi	diintegrasikan	dalam	kurikulum	melalui	mata	pelajaran	

dan	 kegiatan	 praktis	 seperti	 diskusi	 kelompok,	 refleksi,	 dan	 kampanye	 moderasi.	

Madrasah	 juga	melibatkan	 orang	 tua	 dan	masyarakat	 dalam	proses	 pendidikan	 untuk	

memperkuat	 implementasi	 nilai	 moderasi	 di	 lingkungan	 rumah	 dan	 sekitar.	 Selain	

kebijakan	internal	yang	mendukung	moderasi,	pemerintah	juga	memberikan	regulasi	dan	

dukungan	 finansial,	 sehingga	madrasah	dapat	mengajarkan	moderasi	beragama	secara	

holistik	dan	konsisten,	membentuk	generasi	yang	toleran	dan	inklusif.	



 89 

3. Pengimplementasian	nilai-nilai	moderasi	beragama	di	madrasah,	seperti	di	Ponpes	Darul	

Huffadh	 Tuju-Tuju	 dan	 Pondok	 Pesantren	 As’adiyah,	 dan	 Darud	 Da’wah	 wal	 Irsyad	

menunjukkan	dampak	positif	 yang	 signifikan	baik	 terhadap	 siswa	maupun	 lingkungan	

sosial.	 Siswa	mengalami	 perubahan	 sikap,	menjadi	 lebih	 inklusif,	 toleran,	 dan	 terbuka	

terhadap	perbedaan,	sehingga	suasana	belajar	menjadi	lebih	harmonis	dan	konflik	dapat	

diminimalisir.	Penerapan	moderasi	beragama	juga	membantu	mengurangi	sikap	radikal	

dan	 menciptakan	 hubungan	 sosial	 yang	 lebih	 solid	 antara	 siswa	 dari	 berbagai	 latar	

belakang.	Di	luar	lingkungan	sekolah,	moderasi	beragama	mendorong	keterlibatan	aktif	

masyarakat	dan	memperkuat	dukungan	mereka	terhadap	lembaga	pendidikan,	sehingga	

hubungan	antara	madrasah	dan	komunitas	semakin	erat.	Secara	keseluruhan,	moderasi	

beragama	berkontribusi	dalam	menciptakan	masyarakat	yang	lebih	damai,	toleran,	dan	

menghargai	perbedaan.	

B. Saran	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian,	 ada	 beberapa	 saran	 yang	 dapat	 diberikan	 untuk	

memperkuat	pengimplementasian	nilai-nilai	moderasi	beragama	di	madrasah-madrasah	di	

Sulawesi	Selatan:	

1. Penguatan	 Pelatihan	 Guru.	 Meski	 pelatihan	 guru	 telah	 dilakukan,	 perlu	 adanya	

pelatihan	yang	lebih	mendalam	dan	berkelanjutan	mengenai	moderasi	beragama.	Guru	

perlu	diberikan	pelatihan	tidak	hanya	dalam	hal	teori,	tetapi	 juga	keterampilan	praktis	

untuk	memfasilitasi	 diskusi	 antarumat	 beragama	 dan	menangani	 situasi	 sensitif	 yang	

mungkin	muncul	di	kelas.	

2. Keterlibatan	Komunitas	yang	Lebih	Luas.	Selain	orang	tua	dan	tokoh	masyarakat	lokal,	

madrasah	dapat	memperluas	jangkauan	keterlibatan	dengan	komunitas	lintas	agama	di	
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luar	 wilayah	 untuk	 meningkatkan	 pemahaman	 yang	 lebih	 luas	 tentang	 keragaman.	

Kegiatan	 seperti	 kunjungan	 ke	 tempat-tempat	 ibadah	 dari	 berbagai	 agama	 dan	 dialog	

antarbudaya	dapat	menjadi	agenda	rutin.	

3. Pengembangan	 Program	 Ekstrakurikuler.	 Nilai-nilai	 moderasi	 dapat	 lebih	

diinternalisasi	 melalui	 program	 ekstrakurikuler	 yang	 kreatif,	 seperti	 proyek-proyek	

kolaboratif	 lintas	 agama	yang	melibatkan	 seni,	 olahraga,	 atau	kegiatan	 sosial.	 Ini	 akan	

memperkaya	pengalaman	siswa	dan	membuat	moderasi	beragama	lebih	relevan	dalam	

kehidupan	sehari-hari.	

4. Peningkatan	 Monitoring	 dan	 Evaluasi.	 Perlu	 adanya	 mekanisme	 monitoring	 dan	

evaluasi	 yang	 lebih	 sistematis	 untuk	 mengukur	 sejauh	 mana	 implementasi	 nilai-nilai	

moderasi	beragama	berjalan	efektif.	Umpan	balik	dari	siswa,	guru,	dan	masyarakat	bisa	

digunakan	 untuk	 memperbaiki	 program	 yang	 ada	 dan	 menyesuaikan	 strategi	 jika	

diperlukan.	

Dengan	 saran-saran	 ini,	 madrasah	 diharapkan	 dapat	 terus	meningkatkan	 kualitas	

implementasi	nilai	moderasi	beragama,	membentuk	generasi	yang	lebih	toleran	dan	inklusif	

di	masa	depan. 



 91 

DAFTAR	PUSTAKA	

Abdul Azis, Aceng, Anis Masykhur, A. Khoirul Anam, Ali Muhtarom, Idris Masudi, and Masduki 
Duryat. Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam. Edited by Papay 
Supriyatna, Alip Nuryanto, and Saepullah. Vol. 1. JakartaPusat: KementerianAgamaRI, 
2019. 

Adu, Philip. “Using NVivo 12 to Analyze Qualitative Data.” In A Step-by-Step Guide to 
Qualitative Data Coding, 221–77. New York : Routledge, 2019.: Routledge, 2019. 
https://doi.org/10.4324/9781351044516-11. 

Agama RI, Kementerian. Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan. Jakarta: Dirjen 
Bimbingan Agama Islam.Kementerian Agama RI, 2014. 

Aziz, Abdul. “AKAR MODERASI BERAGAMA DI PESANTREN (Studi Kasus Di Ma’had Aly 
Sukorejo Situbondo Dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama).” Ar-Risalah: 
Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam 18, no. 1 (2020): 142. 
https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348. 

Bahar, Muchlis. “Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif Islam Dalam Dunia Pendidikan: 
Sebuah Analisis Relevansi Pendidikan Dengan Pembangunan Karakter Beragama Peserta 
Didik.” Ijd-Demos 4, no. 2 (July 19, 2022). https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.279. 

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” HUMANIKA 21, no. 
1 (April 30, 2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075. 

Farabi, Mohammad Al. “Penguatan Moderasi Beragama Dalam Membentuk Karakter Siswa Di 
Madrasah Aliyah Raushan Fikri Islamic School Langkat-Sumatera Utara.” ANSIRU PAI : 
Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (MIQOT Jurnal Ilmu Ilmu 
Keislaman), 2023. 

Faruq, Umar Al, and Dwi Noviani. “Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme 
Di Lembaga Pendidikan” 14, no. 01 (2021): 59–77. 

Fatimah. “Implementasi Budaya Religius Dalam Membina Akhlak Siswa Di MI Rahmatullah Kota 
Jambi.” Jurnal Pendidikan Guru 2, no. 1 (2021). 

Hairi, Falihal. “Kompetensi Guru Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di 
Madrasah Aliyah As’Adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo.” Inspiratif Pendidikan 8, 
no. 1 (2019): 195–211. https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.7805. 

Hanan, Aisyah, and Acep Rahmat. “Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama 
Islam.” Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (June 2, 2023): 55. 
https://doi.org/10.52434/jpai.v1i2.2691. 

Hidayat, Rahmad. “Moderasi Beragama: Arah Baru Pendidikan Agama Islam (PAI).” Belajea: 
Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (November 30, 2021): 135. 
https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.3508. 

Hulawa, Nurul Khairiyah, and Najamuddin Pettasolong. “Perilaku Sosial Kepala Madrasah Dalam 
Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri I Pohuwato.” Tadbir: Jurnal 
Manajemen Pendidikan Islam 8, no. 2 (August 12, 2020): 133–49. 
https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1289. 



 92 

Ihsan, M. “Penguatan Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Di Kudus.” Edukasia : 
Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 13, no. 1 (March 23, 2019): 207. 
https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.3576. 

Indahsari, Risma Amiliya, Nurul Hasanah, and Nur Indahsari. “Pengelolaan Administrasi 
Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
Sidoarjo.” Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 1, no. 2 (2019): 119–34. 
https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.119-134. 

LPMQ. Quran Kemenag in Word Terjemah Bahasa Daerah. 3rd ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2023. 

Mayasari Siregar, Lina. “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Di Madrasah Aliyah Alhakimiyah Padang Lawas.” MATAAZIR: Jurnal 
Administrasi Dan Manajemen Pendidikan, 2020. 

Mortelmans, Dimitri. “Analyzing Qualitative Data Using NVivo.” In The Palgrave Handbook of 
Methods for Media Policy Research, 435–50. Cham: Springer International Publishing, 
2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16065-4_25. 

Muhammad, Imran. “Fenomenologis Moderasi Beragama Pada Madrasah Di Aceh.” Jurnal 
MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 2022. 

Mujizatullah. “Pendidikan Moderasi Beragama Peserta Didik Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Isimu Kabupaten Gorontalo.” EDUCANDUM (Balai Penelitian Dan Pengembangan 
Agama Makassar, 2020. 

Mulyadi. Implementasi Kebijakan. Jakarta: Balai Pustaka, 2015. 
Nazarudin. “Problem Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Magang Di Madrasah 

Aliyah Palembang.” Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Educatio 2, no. 
1 (2014): 218. 

Nur, A, and F Y Utami. “Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review.” 
Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, 2022. 

Nur Yamin, Muhammad, , Millah Hanifa, and Bakhtiar. “Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa.” 
, Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & 
Pengajarannya XVI, no. 1 (2021). 

Nurjannah. “Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah.” Jurnal Dakwah 
XIV, no. 2 (2013). 

Panggayuh, Bina Prima. “Inovasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Sekolah Kota Metropolitan 
(Studi Kasus Di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Dan MA Tahdzibun Nufus Jakarta).” 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. 

Peraturan Menteri Agama Kementerian Agama Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Roadmap 
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, n.d. 

Priatmoko, Sigit, Wiku Aji Sugiri, and Rizki Amelia. “Profil Moderasi Beragama Mahasiswa 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang.” Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 2022. 



 93 

Rahman Alamsyah, Andi. “Modernisasi Organisasi Radikal Melalui Dialog Penting Dilakukan.” 
Swantara “ Majalah Triwulanaan Lemhanas 13, no. IV (2015). 

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” ,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019). 
Rusandi, and Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi 

Kasus.” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 1 (June 17, 2021): 48–60. 
https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18. 

Sandi, Ria, Sumarto, and Sutarto. “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Menanamkan Nilai-
Nilai Moderasi Beragama Di MIN 1 Rejang Lebong.” Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan 
Madrasah Ibtidaiyah, 2023. 

Sayyi, Ach. “Pendidikan Islam Moderat (Studi Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat Di 
Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Dan Pesantren Annuqayah Daerah Latee Guluk-
Guluk Sumenep).” Universitas Islam Malang, 2020. 

Selvi Maharani and Yessi Rahmaniar, Mega. “Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan 
Agama Islam Di Madrasah.” Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, 2023. 

Setiawan, Guntur. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka, 2004. 
Setiawati, Nia. “Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam.” Center for 

Open Science, 2023. 
Sholikah, Siti Almaratus. “Evaluasi Penerapan Moderasi Beragama Terhadap Sikap Beragama 

Peserta Didik Di SMP PGRI Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.” Evaluasi: Jurnal 
Manajemen Pendidikan Islam 6, no. 1 (March 31, 2022): 107–27. 
https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.863. 

Soleha. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Dalam Menciptakan Sikap Toleransi 
Beragama Di Madrasah Aliyah Dan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bangka.” 
Scientia: Jurnal Hasil Penelitian 4, no. 2 (December 30, 2019): 148–80. 
https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.1132. 

Suardi Wekke, Ismail. “Desain Penelitian Kualitatif.” Center for Open Science, 2020. 
Suasta, I Wayan. “Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Di Masa Covid 19 ‘ Pandangan 

Pendidikan Hindu .’” Japam 1, no. 2 (2021): 84–93. 
Suprapto, Suprapto. “Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam.” EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 18 
(December 29, 2020): 355. https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750. 

Suprihatiningsih. “Implementasi Kurikulum Pendidikan Keterampilan Vokasi Di Madrasah 
Aliyah (Studi Pada Madrasah Aliyah Di Provinsi DKI Jakarta).” JURNAL INDO-
ISLAMIK, 2019. 

Suryanto, Deni. “Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama 
Islam Di Perguruan Tinggi Kota Dumai.” Repository.Uin-Suska.Ac.Id, 2023. 

Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” Jurnal Bimas Islam 12, 
no. 2 (December 27, 2019): 323–48. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113. 

Suyitno. “Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya”.” Center for Open 
Science, 2021. 



 94 

Syaikhul Alim and Achmad Munib, Muhammad. “Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di 
Madrasah.” Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas, 2021. 

Tanjung, Agus Salim. “Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Fikih 
Di Madrasah Aliyah.” Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 2022. 

University, Cambridge. Cambridge Advanced Learners Dictionary . Singapore: Cambridge 
University Press, 2008. 

Wekke, Ismail Suardi. “Menyelaraskan Dua Pendekatan, Kualitatif Dan Kuantitatif.” Metodologi 
Penelitian Pendidikan Agama Islam Kepemimpinan Transformatif, September 16, 2022. 
https://doi.org/10.21428/daa7bff7.050d7da6. 

Widyaningsih, Rindha, Sumiyem, and Kuntoro. “Kerentana Radikalisme Agama Di Kalangan 
Anak Muda.” Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers Pengembangan Sumber 
Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan 17, no. VII (2018). 

Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” 
Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no. 1 (January 31, 
2020): 28. https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167. 

 	

 



PEDOMAN	WAWANCARA	DAN	DAFTAR	INFORMAN	

Judul	penelitian:	

Implementasi	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama	Dalam	Mengatasi	Radikalisme	Pada	

Madrasah	Di	Sulawesi	Selatan	

Pedoman	wawancara	dan	daftar	informan	sebagai	pijakan	utama	dalam	pengambilan	

data,	pengkajian	dan	analisis	informasi	untuk	mewujudkan	penelitian	yang	autentik.	Adapun	

pedoman	dan	daftar	informan	penelitian	sebagai	berikut:		

A. Instrumen	Wawancara	

Bagian	1:	Data	Demografis	

1. Nama:	
2. Usia:	
3. Jabatan:	
4. Lama	Bekerja	di	Madrasah:	
5. Nama	Madrasah:	
6. Lokasi	Madrasah:	

Bagian	2:	Pengimplementasian	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama	

1. Bagaimana	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 diintegrasikan	 dalam	 kurikulum	 di	
madrasah	ini?	

2. Kegiatan	 apa	 saja	 yang	 dilakukan	 di	 madrasah	 ini	 untuk	 mendukung	 moderasi	
beragama?	

3. Sejauh	 mana	 siswa	 terlibat	 dalam	 kegiatan-kegiatan	 yang	 mendukung	 moderasi	
beragama?	

4. Bagaimana	 peran	 guru	 dalam	 mengajarkan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 di	
madrasah	ini?	

5. Apakah	ada	pelatihan	atau	workshop	untuk	guru	 terkait	moderasi	beragama?	 Jika	
ada,	seberapa	sering	pelatihan	tersebut	dilakukan?	

6. Apa	 saja	 kendala	 yang	 dihadapi	 dalam	mengimplementasikan	 nilai-nilai	moderasi	
beragama	di	madrasah	ini?	

Bagian	3:	Strategi	Pengimplementasian	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama	

1. Strategi	apa	saja	yang	digunakan	oleh	madrasah	 ini	untuk	mengintegrasikan	nilai-
nilai	moderasi	beragama	dalam	pembelajaran?	



2. Bagaimana	madrasah	ini	memastikan	bahwa	semua	siswa	mendapatkan	pemahaman	
yang	sama	tentang	moderasi	beragama?	

3. Apa	 saja	 langkah-langkah	 yang	 diambil	madrasah	 ini	 untuk	melibatkan	 orang	 tua	
dalam	penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama?	

4. Apakah	madrasah	ini	bekerja	sama	dengan	tokoh	agama	atau	organisasi	lain	dalam	
mengimplementasikan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama?	 Jika	 ya,	 bagaimana	 bentuk	
kerja	sama	tersebut?	

5. Bagaimana	evaluasi	dilakukan	terhadap	keberhasilan	strategi	yang	digunakan	dalam	
mengimplementasikan	moderasi	beragama?	

Bagian	4:	Dampak	Pengimplementasian	Nilai-Nilai	Moderasi	Beragama	

1. Bagaimana	perubahan	sikap	dan	perilaku	siswa	setelah	diimplementasikannya	nilai-
nilai	moderasi	beragama?	

2. Apakah	ada	penurunan	dalam	sikap	dan	tindakan	radikal	di	kalangan	siswa	setelah	
diimplementasikannya	nilai-nilai	moderasi	beragama?	Jika	ya,	bisa	dijelaskan	lebih	
lanjut?	

3. Bagaimana	dampak	penerapan	moderasi	beragama	terhadap	hubungan	antar	siswa	
dari	latar	belakang	yang	berbeda?	

4. Bagaimana	 penerapan	 nilai-nilai	 moderasi	 beragama	 mempengaruhi	 lingkungan	
belajar	di	madrasah	ini?	

5. Apakah	ada	dampak	positif	terhadap	komunitas	sekitar	madrasah	setelah	penerapan	
nilai-nilai	moderasi	beragama?	Jika	ya,	bisa	dijelaskan?	

6. Apa	 saja	 tantangan	 yang	 dihadapi	 madrasah	 ini	 dalam	 menjaga	 keberlanjutan	
penerapan	nilai-nilai	moderasi	beragama?	

Bagian	5:	Saran	dan	Masukan	

1. Menurut	Anda,	apa	yang	bisa	dilakukan	untuk	meningkatkan	pengimplementasian	
nilai-nilai	moderasi	beragama	di	madrasah	ini?	

2. Adakah	 saran	 untuk	 strategi	 yang	 lebih	 efektif	 dalam	 mengajarkan	 moderasi	
beragama	di	madrasah?	

3. Bagaimana	Anda	melihat	peran	madrasah	dalam	mengatasi	radikalisme	di	Sulawesi	
Selatan	ke	depannya?	

Instrumen	ini	dapat	digunakan	dalam	wawancara,	kuesioner,	atau	diskusi	kelompok	

terfokus	 (FGD)	 untuk	mengumpulkan	 data	 yang	 relevan	 dengan	 rumusan	masalah	 yang	

telah	ditentukan.	
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Sengkang,	wawancara,	Wajo	25	Agustus	2024.	

6. Besse	 Ruhaya	 (39	 Tahun),	 Guru	Madrasah	 Aliyah	 Putri	 As’adiyah	 Pusat	 Sengkang,	

wawancara,	Wajo,	24	Agustus	2024.	

	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 101 /Un.06/LP2M/PP.00.9/7/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No: 426 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peneliti dan
Judul Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kluster
Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024 maka disampaikan
bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dr. H. A. Achruh P, M. Pd.I
NIP/NIDN : 196609081994031002
Pekerjaan : Dosen
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok F5 No 7, Gowa
No. HP. : 0813 4398 8111

bermaksud melakukan penelitian dengan judul :

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MENGATASI
RADIKALISME PADA MADRASAH DI SULAWESI SELATAN

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada dosen tersebut dapat diberi izin
untuk melakukan penelitian dari tanggal 3 Bulan
Dengan sumber dana penelitian

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samata, 30/07/2024

Ketua,

Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th. I.
NIP. 197212311999032004

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id 

Makassar 90231

Nomor : 24401/S.01/PTSP/2024  Kepada Yth.
Lampiran : -  1. Bupati Soppeng
Perihal : Izin penelitian  2. Bone
    3. Bupati Wajo
    di-
         Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 101 /Un.06/LP2M/PP.00.9/7/2024
tanggal 30 Juli 2024 perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : DR. H. ANDI ACHRUH AB, M.PD.I
Nomor Pokok : 196609081994031002
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/Lembaga : LEMBAGA
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa
   

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Diterbitkan di Makassar

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

ASRUL SANI, S.H., M.Si. 
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008 

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ���$JXVWXV s/d �� 1RYHPEHU 2024

" IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MENGATASI RADIKALISME
PADA MADRASAH DI SULAWESI SELATAN "

Pada Tanggal 0� $JXVWXV 2024 



 

 Nomor:  24401/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20240920924599


