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ABSTRAK 

 

 

Muslim Kota Ende adalah kelompok Islam minoritas yang 

berada di antara mayoritas Katolik. Meskipun sebagai kelompok 

agama minoritas, dalam satu dekade terakhir ini Muslim lebih 

menunjukkan vitalitas religiusitasnya di ruang publik ketimbang 

Katolik. Vitalitas religius tersebut nampak dalam perubahan ekspresi 

keislaman, antara lain peningkatan rencana pendirian tempat ibadah; 

semaraknya pemakaian busana Muslim mulai dari jilbab, baju panjang 

wanita sampai dengan pemakaian cadar; ketegasan individu Muslim 

tertentu dalam mengkonsumsi makanan halal; serta aktivitas dakwah 

Islam transnasional Jamaah Tabligh dan pendidikan Salafi. Berbagai 

perubahan ekspresi keislaman ini menimbulkan dinamika kontestasi 

bersama Katolik yang hidup dalam satu kultur etnisitas yang sama 

sebagai orang Ende. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi 

terjadinya perubahan ekspresi keislaman tersebut? Kedua, bagaimana 

pandangan masyarakat Katolik terhadap perubahan ekspresi 

keislaman tersebut? Ketiga, bagaimanakah dampak perubahan 

tersebut bagi relasi Muslim - Katolik di Kota Ende?  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan antropologi. Objek penelitian didekati dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yakni pengamatan, 

wawancara mendalam dan dokumen. Proses analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif interpretatif.  

Temuan dari studi ini pertama, perubahan ekspresi keislaman 

merupakan konsekuensi dari peningkatan kesadaran umat Islam 

sendiri. Peningkatan kesadaran ini dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor: tingkat pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, 

nasionalisme agama pasca reformasi, dan gerakan Islam transnasional. 

Berbagai faktor ini saling berhubungan sehingga mendorong Muslim 

mendefinisikan kembali eksistensinya dengan menjadikan Islam 

sebagai spirit dan bertendensi spiritual tanpa bercorak Islamisme. 

Kedua, pandangan Katolik terhadap perubahan tersebut dikategorikan 
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berkarakter inklusif non-pluralis. Artinya, Katolik belum 

menunjukkan keterlibatan aktif, disposisi sikap yang terbuka pada 

perbedaan, serta belum bersedia membangun komitmen yang sejalan 

dengan perjuangan Muslim. Ketiga, adanya polarisasi opini antara 

Muslim dan Katolik. Katolik menilainya sebagai bagian dari politik 

identitas dan cenderung pada konsep homogenisasi kultural. 

Sedangkan Muslim menjelaskan perubahan tersebut telah terjadi 

secara adaptif, integratif, serta kritis terhadap budaya lokal sehingga 

proses perubahan itu dikategorikan ke dalam model akomodasi-

humanis. Polarisasi opini ini membutuhkan dialog yang jujur bukan 

untuk klaim pembenaran tetapi demi kesalingpengertian dan 

membangun komitmen bersama.  

Studi ini memberikan dua kontribusi. Pertama, perubahan dalam 

komunitas agama bukanlah bentuk-bentuk perbedaan yang 

mengancam tetapi merupakan keanekaragaman internal yang terbuka 

kepada interpretasi baru dalam dialog interaktif yang saling 

memperkaya dan saling mengkritisi satu sama lain. Kedua, otoritas 

kultural membutuhkan pembaruan dan transformasi dalam alur logika 

yang rasional, realistis, dan beretika demi kesetaraan hidup antar 

agama. 

 

Kata kunci: Kota Ende, Perubahan Ekspresi Keislaman, Muslim, 

Katolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

ABSTRACT 

 

 

Muslims are a minority group in Ende City who live among the 

majority of Catholic population. Despite being a minority religious 

group, in the last decade, Muslims have shown more religious vitality 

in the public sphere than the Catholics. This religious vitality can be 

seen from changes in Islamic expression, including the increasing 

plans to build places of worship; the rampant use of Muslim clothing 

ranging from headscarves, women's long dresses, to the use of veils; 

the strict regulation of certain Muslim individuals in complying with 

halal food consumption; as well as the Tablighi Jamaat transnational 

Islamic da'wah activities and Salafi education. These various changes 

in Islamic expression have created dynamic contestation with 

Catholics who live in the same ethnic culture as the Ende people. On 

this basis, this study aims to address the following research 

formulations: first, what are the factors behind the change in Islamic 

expression? Second, what is the view of the Catholic community 

towards changes in Islamic expression? Third, what is the impact of 

these changes on Muslim-Catholic relations in Ende City? 

As qualitative research with an anthropological approach, this 

study collected data as research object through observation, in-depth 

interviews and documentation. The data were then analyzed using 

descriptive interpretative approach. 

The findings of this study are first, changes in Islamic 

expression are attributed to the increasing awareness of Muslims about 

Islamic teachings. This increase in awareness is motivated by several 

factors: the level of religious education, economic empowerment, 

post-reform religious nationalism, and transnational Islamic 

movements. These various factors are interconnected so as to 

encourage Muslims to redefine their existence by making Islam as the 

principal spirit to lead to spiritual tendency without being 

characterized by Islamism. Second, the Catholic deemed these 

changes through an inclusive non-pluralist character. This means that 

Catholics have not shown active involvement, a disposition that is 
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open to differences, and have not been willing to build commitments 

that are in line with the struggles of Muslims. Third, there is a 

polarization of opinion between Muslims and Catholics. Catholics see 

it as part of identity politics and deem it as part of the concept of 

cultural homogenization. Meanwhile, Muslim explained that the 

change had occurred in an adaptive, integrative, and critical manner 

towards the local culture so that the change process was categorized 

into the accommodation-humanist model. This polarization of opinion 

requires open dialogue between the two groups to avoid any 

justification of one’s belief for the sake of mutual understanding and 

building a shared commitment between the two groups. 

This study makes two contributions. First, change in religious 

communities is not a form of threatening difference but an internal 

diversity that is open to new interpretations in an interactive dialogue 

that mutually enriches and criticizes one another. Second, cultural 

authority requires renewal and transformation in rational, realistic, and 

ethical logic for the sake of equality of life among religions. 

 

Keywords: City of Ende, Changes in Islamic Expression, Muslim, 

Catholic  
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 مستخلص البحث

 
لكاثوليكية. على المسلمون في مدينة إندي هم أقلية مسلمة بين الأغلبية ا

وات العشر الأخيرة حيوية دينية، إلا أنهم أظهروا في السنالرغم من أنهم يمثلون أقلية 
ة الدينية في التغييرات دينية في المجال العام أكثر من الكاثوليك. تتجلى هذه الحيوي

والمصليات، وروعة  في التعابير عن الإسلام، بما في ذلك زيادة خطط بناء المساجد
ويلة والنقاب، لنسائية الطارتداء الملابس الإسلامية مثل الحجاب والفساتين ا

أنشطة الدعوة  بالإضافة إلىد بعض المسلمين في تناول الطعام الحلال، وتشد  
لسلفية. أدت هذه االإسلامية العابرة للحدود الوطنية لجماعة التبليغ والتربية 
افسة مع الكاثوليك التغييرات المختلفة في التعابير عن الإسلام ديناميكيات المن

شكلة من هذا شعب إندي. وصياغة المكالذين يعيشون في نفس الثقافة العرقية   
ما هو  ثانيا،م؟  وامل التغيير في التعابير عن الإسلاما هي ع أولا،البحث هي: 

ما هو تأثير هذا ، ثالثارأي الكاثوليك في هذا التغيير في التعابير عن الإسلام؟ 
 ي؟التغيير على العلاقات بين المسلمين والكاثوليك في مدينة إند

يتم تنفيذ   هذا البحث بحث نوعي باستخدام الأساليب الأنثروبولوجية.
الملاحظات  ائنات البحث من خلال استخدام تقنيات جمع البيانات، وهينهج ك

خدمة هي عملية وصفية والمقابلات المتعمقة والوثائق. وعملية تحليل البيانات المست
 تفسيرية.

التغييرات في التعابير عن الإسلام  أولا،أظهرت نتائج البحث ما يلي: 
الزيادة في الوعي مدفوعة بعدة هي نتيجة لزيادة وعي المسلمين أنفسهم. كانت 

عوامل، مثل مستوى التعليم الديني، والتمكين الاقتصادي، والقومية الدينية بعد 
الإصلاح، والحركات الإسلامية عبر الوطنية. وهذه العوامل المختلفة مترابطة مع 
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بعضها البعض من أجل تشجيع المسلمين على إعادة تعريف وجودهم من خلال 
تم تصنيف  ثانيا،حا واتجاها روحيا دون أن يتسموا بالإسلاموية. جعل الإسلام رو 

وجهة النظر الكاثوليكية حول هذا التغيير على أنها شاملة وغير تعددية. وهذا يعني 
أن الكاثوليك لم يظهروا انخراطا نشطا واتجاها مفتوحا للاختلاف، كما أنهم غير 

هناك استقطاب ثالثا، مين. مستعدين لبناء التزامات تتماشى مع نضالات المسل
في الرأي بين الإسلام والكاثوليكية. تعتبره الكاثوليكية جزءا من سياسات الهوية 
وتميل إلى مفهوم التجانس الثقافي. وفي الوقت نفسه، أوضح المسلمون أن التغيير 
يحدث بطريقة تكيفية وتكاملية ونقدية تجاه الثقافة المحلية بحيث يتم تصنيف عملية 

يير في نموذج التكيف البشري. ويتطلب هذا الاستقطاب في الرأي حوارا صادقا التغ
 لا للمطالبة بالتبرير، بل للتفاهم المتبادل وبناء التزام مشترك.

لديني ليست االتغييرات في المجتمع  أولا،هذا البحث يقدم مساهمتين. 
تفسيرات لى شكلا من أشكال التهديد بالاختلاف، بل هي تنوع داخلي منفتح ع

طلب السلطة تت ثانيا،جديدة في حوار تفاعلي يثري وينتقد كل منهما الآخر. 
ي من أجل المساواة في للمنطق العقلاني والواقعي والأخلاق االثقافية تحديثا وتغيير 

 .الحياة بين الأديان
سلام، مسلم،  الكلمات المفتاحية: مدينة إندي، تغيير في التعابير عن الإ

 كاثوليكي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Perubahan ekspresi keislaman di ruang publik menjadi fokus studi 

dalam penelitian ini dengan lokus kajiannya pada kaum Muslim yang 

ada di Kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Ende adalah Ibu Kota Kabupaten Ende dan menjadi salah satu 

kota Muslim dan Katolik tertua di Pulau Flores.1 Studi ini menjadi 

fokus perhatian peneliti dengan beberapa alasan. Pertama, Muslim 

Ende adalah kelompok agama minoritas.  Berdasarkan data statistik 

jumlah penduduk Muslim sebanyak 74.769 jiwa (27,21 %) dan jumlah 

penduduk Katolik sebanyak 193.683 jiwa (70,49 %) dari total 

penduduk Kabupaten Ende yang berjumlah 274.758 jiwa.2 Dan di 

dalam Kota Ende sendiri jumlah penduduk Muslim sebanyak 32.935 

jiwa (39,74 %) dan jumlah penduduk Katolik sebanyak 44.117 jiwa 

(53,23 %) dari total penduduk Kota Ende yang berjumlah 82.865 

jiwa.3 Meskipun Muslim Kota Ende adalah kelompok agama 

minoritas namun dalam satu dekade terakhir ini Muslim lebih 

menunjukkan vitalitas religiusitasnya di ruang publik ketimbang 

Katolik melalui beberapa ekspresi keislaman yang berubah. Oleh 

karena itu, studi tentang perubahan ekspresi keislaman di kalangan 

Muslim minoritas ini layak untuk dikaji. 

                                                 
1 Menurut catatan kronik Suchtelen, pada tahun 1560 Pastor Antonio de 

Taveira yang berlayar bersama para pedagang Portugis telah mentobatkan orang 

kafir di Timor dan Ende sehingga Agama Katolik diperkirakan sudah masuk 

sejak tahun tersebut. Sedangkan Agama Islam diperkirakan terjadi pada tahun 

1570 melalui kontak hubungan antara masyarakat pribumi di Pulau Ende dengan 

kaum Muslim dari Pulau Jawa. Kedua agama diperkiran sudah masuk bersamaan 

pada akhir abad ke-16. Lihat JHR B.C.C.M.M Van Suchtelen, Endeh (Flores) 

(Welthevreden: N.V. Uitgev Mij, Papyrus, 1921), 7-9.  
2 BPS Kabupaten Ende, Kabupaten Ende dalam Angka, Tahun 2019.  
3 Data jumlah penduduk Islam dan Katolik ini diperoleh dari 16 

sekretariat kelurahan yang ada di dalam wilayah Kota Ende, keadaan Januari-Juli 

2019.   
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Kedua, Muslim dan Katolik telah menyatu dengan kultur 

etnisitas masyarakat Ende dan menjalin ikatan kohesi sosial di antara 

keduanya. Kohesivitas keduanya terbentuk melalui sistem 

kekerabatan yang dibangun atas dasar hubungan darah, adat dan 

tradisi, serta ikatan perkawinan. Dalam kehidupan sosial-budaya relasi 

keduanya adalah harmonis namun ketika dikaitkan dengan berbagai 

perubahan ekspresi keislaman yang signifikan akhir-akhir ini 

terjadilah dinamika kontestasi dan negosiasi di antara keduanya. 

Berbagai perubahan ekspresi keislaman tersebut telah menimbulkan 

perspektif yang berbeda di antara Muslim dan Katolik sehingga 

berdampak pada relasi keduanya. Oleh karena itu, hubungan kedua 

agama tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan bertolak dari 

pandangan kedua agama tersebut terhadap perubahan ekspresi 

keislaman yang terjadi di kalangan Muslim Kota Ende saat ini.   

Mayoritas Muslim Kota Ende berdomisili di daerah pesisir 

pantai selatan mulai dari pesisir pantai Kota Ende menuju ke arah barat 

dan juga ke arah timur. Mayoritas Muslim yang berdomisili di daerah 

pesisir menyebabkan simbol-simbol keislaman sangat jelas terlihat di 

daerah pesisir Kota Ende. Kecamatan Ende Utara dan Kecamatan 

Ende Selatan yang berada di pesisir pantai selatan Kota Ende 

merupakan dua wilayah yang sangat didominasi oleh kultur 

keislaman. Keberadaan masjid dan mushola serta aktivitas keagamaan 

dapat diamati di kedua wilayah tersebut. Selain sarana tempat ibadah 

dan aktivitas keagamaan yang dapat diamati, pola keberagamaan 

kaum Muslim juga telah menyatu dengan kultur etnisitas masyarakat 

Ende dan Lio.  

Masyarakat Muslim Ende didominasi oleh Muslim Ende pesisir 

dan Muslim Lio pesisir dan sebagiannya berasal dari daerah 

pedalaman Lio. Kultur etnisitas itu dapat dilihat dari simbol-simbol 

budaya dan tradisi lokal yang diwarisi dan dijalankan oleh masyarakat 

Muslim. Ada kalangan Muslimah yang memakai jilbab dipadukan 
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dengan busana daerah lawo dan lambu.4 Selain itu, praktik wurumana5 

merupakan tradisi lokal yang tetap menyatu dengan kehidupan 

Muslim dan Katolik di Ende. Praktik wurumana ini biasanya terjadi 

dalam acara-acara tradisi sosial keagamaan yang berkaitan dengan 

siklus kehidupan, seperti peristiwa kelahiran, acara perkawinan, 

kematian, atau acara-acara sosial lainnya, baik di kalangan Muslim 

maupun Katolik. Wurumana telah menjadi sarana pengikat yang 

memupuk kohesi sosial dan kekerabatan di antara Muslim dan 

Katolik. Dalam berbagai perjumpaan dan interaksi keduanya terjadi 

acara makan-minum bersama yang memperlihatkan ekspresi 

komunitas sosial di antara kedua pemeluk agama tersebut. Islam Ende 

yang telah menyatu dengan kultur lokal ini terus bertumbuh dan 

berkembang di tengah dinamika kehidupan masyarakat Ende. 

Dalam satu dekade terakhir ini, pada kurun waktu tahun 2010-

2020 Muslim Kota Ende telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang 

meningkat terhadap tuntutan hukum agama. Peningkatan kepatuhan 

tersebut merupakan sebuah bentuk kesadaran keagamaan yang telah 

berdampak pada adanya perubahan ekspresi keislaman di kalangan 

Muslim Kota Ende. Berbagai ekspresi keislaman yang berubah 

tersebut dapat dilihat dari beberapa fakta yang sedang terjadi berikut 

                                                 
4 Lawo adalah sarung tenun ikat untuk wanita yang memiliki motif dengan 

nilai religi-magi. Sedangkan, lambu adalah sebutan untuk baju adat wanita yang 

pemakaiannya selalu dipadukan dengan lawo. 

 5 Istilah Wurumana adalah tradisi lokal masyarakat suku Ende dan suku 

Lio yang berarti pranata tukar-menukar barang dan hewan tertentu (gift 

exchange) pada hajatan atau acara-acara kekeluargaan (perkawinan dan 

kematian), acara-acara keagamaan (sunat, haji, komuni pertama) atau acara 

sosial lainnya demi memperkuat sistem kekerabatan dengan semua anggota 

keluarga maupun kerabat lainnya. Tradisi wurumana ini dilakukan menurut 

ketentuan status seseorang dalam lingkup keluarga besarnya, apakah seseorang 

itu berasal dari pihak laki-laki sebagai pengambil isteri (weta ane), berasal dari 

pihak pemberi isteri (ine ame), ataukah status adik-kakak (ari kae). Jika hajatan 

atau acara terjadi pada pihak laki-laki maka pihak perempuan membawa hewan, 

emas atau gading, yang dapat digantikan dengan memberikan sejumlah uang. 

Sebaliknya, jika ada acara atau hajatan di pihak perempuan maka pihak laki-laki 

akan membawa kain sarung, baju dan beras. Proses tukar-menukar ini akan selalu 

terjadi di antara kedua belah pihak, saling berbalas-balasan dalam setiap acara 

atau hajatan tertentu. 
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ini. Pertama, ada fenomena pendirian tempat ibadah, baik masjid 

maupun mushola di Kota Ende terutama di beberapa wilayah RT yang 

jumlah penduduknya didominasi oleh Katolik. Ada pergeseran 

pendirian tempat ibadah. Pendirian tempat ibadah yang semula 

biasanya terjadi di wilayah pesisir yang merupakan daerah mayoritas 

Muslim, kini beralih ke tengah kota di antara mayoritas Katolik. 

Kelompok Muslim di wilayah-wilayah RT tersebut berkeinginan 

untuk mendirikan tempat ibadah yang lebih terjangkau demi 

kepentingan ibadah shalat. Namun rencana pendirian tempat ibadah 

ini mendapatkan respons dari kalangan Katolik yang menolak dan 

tidak menyetujui rencana pendirian tersebut. Katolik beralasan bahwa 

proses pendirian tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan 

negara dan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat. 

Benturan yang terjadi ini menandakan adanya pendapat dan sikap 

yang berbeda di antara kedua agama tersebut terhadap rencana 

pendirian tempat ibadah.  

Kedua, perubahan yang sedang meluas saat ini terjadi juga pada 

pemakaian busana Muslim. Pemakaian jilbab dan baju panjang wanita 

sudah sangat mendominasi di kalangan Muslimah. Meskipun 

pemakaian busana lokal lawo-lambu tidak ditinggalkan begitu saja. 

Bahkan perkembangan terkini adalah pemakaian cadar. Pemakaian 

cadar ini tidak hanya oleh kalangan Muslimah yang tinggal di daerah 

pesisir, daerah mayoritas Muslim tetapi juga di tengah kota, di antara 

mayoritas Katolik, serta secara terbuka dan terang-terangan di tempat 

umum seperti di Pasar Mbongawani, baik sebagai pembeli maupun 

sebagai penjual. Fenomena bercadar ini adalah salah satu model 

busana Muslim terbaru yang menimbulkan respons tidak simpatik dari 

kalangan Katolik dan beberapa juga dari kalangan Muslim sendiri. 

Ketiga, perubahan lain yang juga menguat di kalangan individu 

Muslim tertentu adalah isu makanan halal. Kalangan Katolik 

mengalami ada keengganan dari individu Muslim tertentu untuk 

mengkonsumsi makanan halal yang disiapkan. Ada perubahan yang 

terjadi dari kebiasaan sebelumnya yang sudah sangat lazim di antara 

Muslim dan Katolik dalam urusan makan-minum. Muslim semakin 

sadar akan pilihan makanan halalnya sebagai bagian dari kebijakan 
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etika individu yang didasarkan pada praktik dan penghayatan Islam 

yang sesungguhnya. Sementara Katolik menilainya sebagai sebuah 

bentuk fanatisme agama yang berlebihan. Keempat, isu terakhir yang 

merupakan bentuk perubahan yang sedang berkembang saat ini adalah 

hadirnya kelompok Islam transnasional Jamaah Tabligh dan gerakan 

dakwah pendidikan Muslim Salafi. Eksistensi kedua kelompok Islam 

transnasional ini telah menunjukkan bentuk kesalehan yang berbeda 

dengan kebiasaan mayoritas Muslim lainnya. Fakta ini secara 

langsung dapat dilihat pada model busana dan penampilan fisik, 

seperti adanya da’i-da’i yang berbaju panjang dan berjenggot, baik 

orang asing maupun orang lokal yang berjalan dari lorong ke lorong, 

keluar-masuk di rumah-rumah Muslim, adanya Muslimah bercadar, 

serta pendirian madrasah dan Pondok Pesantren an-Nur di belakang 

Kampung Ndao yang oleh kalangan Muslim disebut bercorak Salafi. 

Berbagai simbol dan aktivitas kelompok Islam transnasional ini ada 

yang belum dapat diterima oleh kalangan Muslim dan di kalangan 

Katolik sendiri masih belum dipahami serta menimbulkan kecurigaan.  

Keempat bentuk ekspresi keislaman yang diungkapkan di atas 

merupakan bentuk perubahan yang cukup signifikan di kalangan 

Muslim Kota Ende saat ini. Perubahan ekspresi keislaman tersebut 

dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan kaum Muslim Ende yang 

telah menghasilkan para ulama, ustaz, ustazah, serta aktivis Muslim. 

Para tokoh dan kelompok tersebut telah berperan sebagai agen yang 

membawa perubahan dalam membangun kesadaran religius-komunal 

Muslim Ende. Peningkatan kesadaran keagamaan ini seiring juga 

dengan pengaruh kebangkitan Islam global dan gerakan Islam 

transnasional yang giat dalam aktivitas dakwah sehingga 

menghadirkan bentuk-bentuk kesalehan baru. Selain itu pula, 

nasionalisme agama pasca reformasi telah mengarahkan kaum 

Muslim pada kepatuhan yang lebih ketat dan berusaha menjadi lebih 

religius dalam sikap dan praktik.6 Akhirnya, kemajuan di bidang 

ekonomi turut berdampak pada penggiat ekonomi agamis yang 

                                                 
6 Jajat Burhanudin dan Kees van Dijk, “Pengantar,” dalam Islam in 

Indonesia. Contrasting Images and Interpretations, ed. Jajat Burhanudin dan 

Kees Van Dijk (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), 7. 
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mendorong ekspresi baru keislaman di ruang publik. Berbagai faktor 

ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada 

proses pendalaman dan penguatan yang terjadi secara terus-menerus 

sehingga artikulasi cara hidup Islami mengalami peningkatan dan 

perkembangan. Peningkatan kesadaran keagamaan biasanya diikuti 

dengan keinginan untuk melakukan perubahan.7  

 

B.  Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya 

perubahan ekspresi keislaman di kalangan Muslim Kota Ende? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat Katolik terhadap perubahan 

ekspresi keislaman tersebut?  

3. Bagaimanakah dampak perubahan ekspresi keislaman bagi 

relasi Muslim - Katolik di Kota Ende? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

perubahan ekspresi keislaman.  

2. Memahami pandangan masyarakat Katolik terhadap perubahan 

ekspresi keislaman tersebut. 

3. Mengetahui dan memahami dampak yang terjadi dari perubahan 

ekspresi keislaman bagi relasi antara Muslim - Katolik.  

 

Kegunaan penelitian: 

1. Perubahan ekspresi keislaman yang terjadi di kalangan Muslim 

perlu dipahami secara benar dari sisi motivasi yang 

mempengaruhi serta orientasi dari perubahan tersebut. Oleh 

karena itu, kajian ini berguna untuk memberikan pemahaman 

yang objektif tentang proses perubahan tersebut, mulai dari 

                                                 
7 Amelia Fauzia dkk., Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa 

Depan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Center for the Study of Religion and 

Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 6.  



7 

motivasi yang melatarbelakanginya sampai pada proses dan 

tujuan dari perubahan tersebut. Melalui pemahaman yang 

objektif tersebut kajian ini menjadi sebuah studi kritis dalam 

merekonstruksi dan mereposisi peran dan kedudukan agama-

agama di tengah berbagai kepentingan dan orientasi 

keberagamaan. Sehingga eksistensi agama sungguh-sungguh 

menjadi sumber makna yang produktif bagi keharmonisan 

hidup di antara keberagaman yang ada.  

2. Dalam konteks studi antar iman kajian ini memperlihatkan 

realitas relasi antar iman dalam masyarakat akar rumput di Kota 

Ende. Dinamisme kontestasi antara Muslim dan Katolik 

sehubungan dengan perubahan ekspresi keislaman yang terjadi 

serta analisa dan interpretasi yang dihasilkan melalui studi ini 

menjadi acuan praktis dan model dalam membangun relasi antar 

iman pada tingkat masyarakat lokal di Ende.  

3. Menambah referensi studi yang masih sangat terbatas tentang 

agama Islam dan kaum Muslim Flores pada umumnya dan 

referensi khusus tentang dinamika kehidupan kaum Muslim 

Ende dewasa ini yang berada di salah satu kota Muslim dan 

Katolik tertua di Flores dan NTT.  

 

D.  Kajian Pustaka 

1. Dialektika Muslim dengan kultur lokal dan Katolik 

Kajian tentang Muslim Ende sudah dimulai melalui sebuah studi 

klasik yang dibuat oleh Van Suchtelen pada tahun 1921.8 Studi 

pertama dari Suchtelen ini mengkaji berbagai hal tentang Ende, salah 

satunya adalah ulasan tentang kaum Muslim di Ende. Menurut studi 

dari Suchtelen yang dibuat sekitar tahun 1921-an, kehidupan awal 

kaum Muslim pesisir Ende dijulukinya dengan sebutan “Islam 

longgar”. “Islam longgar” adalah julukan bagi kaum Muslim waktu itu 

yang meski sudah bertobat dan pemali makan daging babi tetapi masih 

berpegang teguh pada adat kebiasaan kafir dan menganut kepercayaan 

ganda. Ada penampilan pria Muslim mengenakan kopiah, baju dan 

                                                 
8 Van Suchtelen, Endeh (Flores), 7-9.  
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sarung namun merasa malu karena ada lubang di telinganya. 

Kepercayaan ganda itu misalnya percaya pada ajaran yang bersifat 

tabu, percaya pada roh-roh jahat, percaya pada mitos tentang asal-usul 

dunia dan manusia pertama. Studi klasik dari Suchtelen yang 

menyebutkan Muslim Ende saat itu dengan “Islam longgar” bertujuan 

untuk mempertegas adanya identitas ganda dari kaum Muslim Ende. 

Identitas ganda ini berarti di satu pihak, kaum Muslim menjalani 

kehidupan keagamaanya sebagai seorang penganut Agama Islam. Di 

pihak lain, kaum Muslim masih tetap mempertahankan tradisi dan 

kebiasaan kafir. Meskipun kaum Muslim Ende dijuluki “Islam 

longgar” pada saat itu sudah ada tujuh masjid yang menyebar di Pulau 

Ende, Nangapenda, Mau Nggora, Numba, Barai dan di Ende Komba 

Kua, juga sudah ada 94 orang haji. Jumlah haji yang masih sangat 

terbatas ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat perekonomian umat 

yang tidak sanggup membiayai perjalanan ibadah haji.9 

Perkembangan awal Islam dan catatan sejarah kedatangan Islam 

dilakukan juga oleh Karel Steenbrink. Steenbrink mengisahkan bahwa 

relasi antara penduduk lokal dengan kaum Muslim menjadi intensif 

antara tahun 1620-1630. Pada masa ini kaum Muslim Makasar sudah 

mendominasi pantai selatan Pulau Flores, Pulau Ende dan kota-kota 

pelabuhan di sekitarnya.10 Ketika penjajahan Belanda datang ke Pulau 

Flores, waktu itu kelompok Muslim di Flores sudah cukup 

berkembang terutama di kota-kota pelabuhan dan di pantai bagian 

selatan ke arah barat dan tengah Pulau Flores seperti Ende, 

Nangapenda, Labuan Bajo, Reo dan Borong.11 Secara ekonomi, kaum 

Muslim memiliki keunggulan. Bisnis dan perdagangan, praktik 

meminjamkan uang serta tradisi membeli mempelai perempuan, 

memapankan relasi kaum Muslim dengan masyarakat setempat.12  

                                                 
9 Ibid., 169-171.  
10 Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia 1808-1942. A Documented 

History. Volume 2: The Spectacular Growth of a Self-Confident Minority 1903-

1942 (Leiden: KITL V Press, 2007), 85-86. 
11 Ibid., 83. 
12 Ibid., 86-87. 
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Studi Steenbrink juga menyebutkan sejumlah alasan mengapa 

Muslim Flores yang saat itu menguasai perekonomian malah hanya 

berkembang di daerah pesisir. Alasan-alasan tersebut pertama, 

kurangnya semangat berdakwah dari para mubaligh awal sebelum 

kolonisasi berperan aktif di daerah-daerah pedalaman. Kedua, tradisi 

makan daging babi dari para penduduk di wilayah pedalaman Flores. 

Ketiga, faktor ketidaknyamanan dan kemiskinan di wilayah 

pedalaman tersebut.13 Keempat, kebijakan politik kolonial Belanda 

dan para misionaris Belanda yang mendukung pertobatan kepada 

agama Kristen dan menghambat ekspansi agama Islam.14 

Beberapa waktu kemudian perkembangan Muslim mengalami 

perubahan ketika kolonial Belanda mulai membangun jalan lintas 

Flores dari Reo (Flores Barat bagian Utara) ke Larantuka (Flores 

Timur) dan selesai pada tahun 1927. Adanya sarana jalan ini memacu 

peningkatan sistem ekonomi dan keuangan sehingga turut 

memberikan peluang bagi dakwah Islam ke mana-mana serta 

peningkatan jumlah para haji sejak tahun 1910.15 Perhatian bagi kaum 

Muslim ini juga dipengaruhi oleh sikap dari beberapa pejabat kolonial 

Belanda yang bersikap netral terhadap urusan keagamaan, bahkan ada 

yang sangat waspada terhadap posisi istimewa Agama Katolik. Sikap 

tersebut antara lain, melarang pengajaran lagu-lagu gerejani dan 

katekismus Katolik kepada siswa Muslim serta memberikan 

kesempatan libur kepada siswa Muslim pada saat permulaan dan akhir 

bulan ramadhan.16 

Kajian historis lainnya tentang eksistensi dan perkembangan 

kaum Muslim di Pulau Flores dilakukan oleh Widiyatmika. Studi ini 

mengungkapkan fakta sejarah pertumbuhan dan perkembangan agama 

Islam di NTT berdasarkan sumber data lapangan melalui wawancara 

dan observasi serta sumber data sekunder dengan model interpretasi 

data etik dan emik. Hasil studinya adalah sebuah uraian naratif dengan 

                                                 
13 Ibid., 86-87. 
14 Ibid., 89. 97-98.  
15 Ibid., 87.  
16 Ibid., 87-88.93. 
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tujuan untuk memberikan informasi tentang proses penyebaran dan 

perkembangan agama Islam di NTT.  

Menurut Widiyatmika, proses penyebaran Agama Islam hanya 

terkonsentrasi di wilayah pesisir dan semata-mata bertumpu pada 

kemampuan individual para perintis, tokoh agama, mubalig dan 

pedagang Islam dari luar Pulau Flores. Perkembangan awal Islam 

belum didukung oleh sistem kelembagaan agama dan pendidikan 

formal Islam. Akibatnya perkembangan Islam mengalami 

ketimpangan dan ketertinggalan jika dibandingkan dengan 

perkembangan Katolik yang didukung oleh para misionaris asing, 

sarana-prasarana serta adanya pusat misi Katolik yang menjadi 

lembaga pengembangan keagamaan Katolik di Flores. Baru pada abad 

ke XX penyebaran dan perkembangan Agama Islam memiliki corak 

yang berbeda dengan periode sebelumnya.17  

Setelah mendalami beberapa kajian yang bersifat historis, 

sekarang beralih ke kajian lain dengan menggunakan pendekatan 

antropologis yang dilakukan oleh R. H. Barnes. Barnes melakukan 

kajian di Lamakera, sebuah desa Muslim di pesisir utara Pulau Solor, 

Kabupaten Flores Timur. Dengan mendasarkan kajiannya pada 

kerangka teori dari Pigeaud yang memperkenalkan konsep tentang 

masyarakat pesisir, studi etno historisnya ini melihat korelasi antara 

Muslim Lamakera yang berbudaya pesisir dengan masyarakat Katolik 

dari komunitas lainnya di Flores Timur yang sama-sama berbudaya 

Lamaholot.18  

Muslim Lamakera ini memiliki corak budaya pesisir, yakni 

bekerja sebagai nelayan dengan menangkap ikan paus (whaling) serta 

membangun aliansi perdagangan dengan orang Pantar dan Alor. 

Sekalipun memiliki corak budaya pesisir, Muslim Lamakera memiliki 

ikatan kultur dan kesatuan linguistik dengan daerah-daerah lain di 

                                                 
17 Munandjar Widiyatmika, Sejarah Islam di Nusa Tenggara Timur 

(Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah. Kantor Wilayah Departemen Agama 

Propinsi NTT, 2004), 111-118. 
18 R.H. Barnes, “Lamakera, Solor. Ethnohistory of a Muslim Whaling 

Village of Eastern Indonesia,” dalam Anthropos, Bd. 90, H. 4./6. (1995), 499, 

diakses 3 Januari 2019, https://www.jstor.org/stable/40463194 

https://www.jstor.org/stable/40463194
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Flores Timur yang berbudaya Lamaholot. Sebab berdasarkan legenda, 

Muslim Lamakera berasal dari keturunan nenek moyang yang sama 

dengan masyarakat di wilayah pegunungan.19 Inilah tautan historis 

yang membuat Muslim Lamakera tidak bisa terpisah dengan 

masyarakat lain di Flores Timur yang sama-sama berbudaya 

Lamaholot.  

Selanjutnya, dalam studi etnografisnya yang kedua, Barnes 

mengembangkan kajiannya dalam dua poin berikut ini. Pertama, 

Muslim Lamakera ini menganut sistem patrilineal dan memiliki ikatan 

kekerabatan dengan komunitas-komunitas non-Muslim lain yang 

berbudaya Lamaholot sebagai akibat dari sistem perkawinan 

asimetris, yakni sistem pertukaran perkawinan antar klan atau 

marga.20 Kedua, Barnes menjelaskan tradisi memburu ikan paus yang 

sama antara kelompok Muslim Lamakera di Pulau Solor dengan 

masyarakat Lamalera yang beragama Katolik di Pulau Lembata. 

Meskipun memiliki tradisi yang sama namun keduanya memiliki 

perbedaan yang unik. Selain karena perbedaan agama, ada juga 

perbedaan tradisi dalam menangkap spesies ikan paus serta peluang-

peluang ekonomi yang dimiliki keduanya.21  

Studi etnohistoris dan etnografisnya Barnes ini memperlihatkan 

corak hidup Muslim pesisir yang memiliki ikatan kultur, kesatuan 

linguistik serta model kekerabatan karena perkawinan dengan 

masyarakat pegunungan yang berbudaya agraris. Sebuah studi yang 

memperlihatkan ikatan kesatuan dan kekerabatan kaum Muslim yang 

berbudaya pesisir dan kalangan masyarakat Katolik yang berbudaya 

Lamaholot. Dalam perbedaan itu ada proses adaptasi yang harmonis.  

Studi yang sama dengan pendekatan antropologis juga 

dilakukan oleh Philipus Tule terhadap kaum Muslim Maundai, di Keo, 

Kabupaten Nagekeo, wilayah Flores Tengah. Berbeda dengan Burnes 

yang lebih fokus pada uraian budaya pesisir Muslim Lamakera, Tule 

                                                 
19 Ibid., 505. 
20 R.H. Barnes, “Lamakera, Solor. Ethnographic Notes on a Muslim 

Whaling Village of Eastern Indonesia,” dalam Anthropos, Bd. 91, H. 1/3. (1996), 

75-88, diakses 3 Januari 2019, https://www.jstor.org/stable/4046527  
21 Ibid., 87. 

https://www.jstor.org/stable/4046527


12 

menjelaskan identitas Muslim Maundai dengan menggunakan 

kerangka konseptual Levi-Strauss “masyarakat berbasis rumah” 

(house-based society). Rumah menjadi daya centripental yang 

menginkorporasi dan menyatukan semua orang ke dalam kelompok 

tertentu. Bagi orang Maundai, rumah (sa’o) merupakan kategori 

kultural fundamental yang berdampak pada pelaksanaan ritual adat 

serta pada pembentukan sistem kekerabatan untuk menciptakan 

suasana hidup yang harmonis antar anggota rumah, baik yang Muslim 

maupun non-Muslim. Berdasarkan konsep masyarakat berbasis rumah 

ini, Muslim Maundai telah mengembangkan strategi adaptasi yang 

dinamis antara rumah Islam (dar al-Islam) sebagai wujud Muslim 

sejati dengan rumah budaya (dar al-thaqafa) sebagai wujud kesatuan 

mereka dengan adat-istiadatnya.22  

Konteks studi dari Tule ini menunjukkan sebuah kemajuan studi 

antropologi tentang Muslim Flores. Kajian ini menganalisis kesatuan 

kekerabatan antara Muslim dan Katolik melalui konsep masyarakat 

berbasis rumah. Melalui konsep ini Tule mengilustrasikan perjuangan 

kaum Muslim pribumi Maundai untuk menjawabi pencarian tentang 

bagaimana mempertahankan identitas ganda mereka, baik sebagai 

Muslim maupun sebagai masyarakat adat yang berkomitmen pada 

budaya lokal setempat.  

Studi lain tentang Muslim di NTT dilakukan oleh Michele 

Carnegie. Carnegie meneliti tentang Muslim minoritas migran Bugis, 

Buton dan Makasar yang tinggal bersama dengan mayoritas orang 

Kristen asli Roti di Desa Oelua, pantai barat laut Pulau Roti, 

Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. Penelitian dengan 

menggunakan analisis etnografi ini mengacu pada konsep mekanisme 

kesepakatan lintas perbedaan untuk membentuk dan mereproduksi 

komunitas hidup bersama dengan tingkat kuantitas konflik yang 

rendah. Istilah konflik rendah bukan berarti tanpa perselisihan dan 

perbedaan tetapi bagaimana perbedaan yang muncul itu dikelola 

                                                 
22 Philipus Tule, Longing for The House of God, Dwelling in the House 

of the Ancestors. Local Belief, Christianity, and Islam among the Keo of Central 

Flores (Switzerland: Academic Press Fribourg, 2004), 124. 276-281. 
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sedemikian rupa sehingga terhindar dari rasa dendam, kekerasan dan 

polarisasi dalam masyarakat.23  

Carnegie menemukan bahwa ada kesepakatan-kesepakatan 

lintas perbedaan yang menjadi ciri-ciri identitas umum masyarakat 

Roti. Ciri-ciri tersebut antara lain, hibah tanah kepada kaum Muslim, 

etika berbagi keterampilan dan pengetahuan, penerapan hukum adat 

dalam menyelesaikan konflik, hubungan antara pedagang dan 

produsen yang saling menguntungkan, serta kesepakatan 

menggunakan hukum adat dalam urusan perkawinan. Dengan adanya 

ciri-ciri identitas umum ini maka perbedaan identitas keagamaan 

keduanya bukan menjadi faktor yang mempertajam perbedaan tetapi 

malah menjadi model etika inklusivitas yang dapat menjadi pelajaran 

dalam mengelola perbedaan dan keragaman yang ada.24 Studi dari 

Carnegie ini mengangkat tentang kesadaran beragama dari masyarakat 

Roti melalui pola manajemen perbedaan lintas agama, budaya dan 

suku untuk menghindari polarisasi hidup sosial dalam masyarakat 

heterogen.  

Berbagai studi terdahulu tentang Muslim Ende dan NTT pada 

umumnya adalah kajian yang lebih bersifat historis tentang masuknya 

agama Islam di Flores serta dinamika awal pergumulan kaum Muslim 

dengan pihak kolonial dan masyarakat Katolik. Selanjutnya, 

berkembang ke kajian antropologis yang mengamati dialektika yang 

harmonis antara agama Islam, Katolik, dan kultur masyarakat 

setempat. Ciri awal kaum Muslim dapat dilihat pada kepemilikan 

identitas ganda, yakni hidup sebagai orang Muslim tetapi masih terikat 

dengan praktik kafir. Dalam perkembangan selanjutnya melalui 

strategi adaptasi yang dinamis terjadilah dialektika yang harmonis 

antara agama dan budaya. Dialektika yang harmonis ini telah 

menghasilkan karakter identitas kaum Muslim tanpa harus kehilangan 

identitasnya sebagai masyarakat berbudaya setempat. 

                                                 
23 Michele Carnegie, “Living with Difference in Rural Indonesia: What 

Can be Learned for National and Regional Political Agendas?” dalam Journal of 

Southeast Asian Studies, Vol. 41, No. 3 (October 2010), 450-451, diakses 30 

Oktober 2018, https://www.jstor.org/stable/20778897  
24 Ibid., 469-481.  

https://www.jstor.org/stable/20778897
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Kajian dalam penelitian ini berkembang pada analisis fakta 

terkini tentang fenomena perubahan ekspresi keislaman yang sedang 

terjadi di kalangan Muslim Kota Ende dalam satu dekade terakhir ini. 

Muslim Kota Ende menunjukkan peningkatan religiusitasnya dalam 

berbagai ekspresi yang tampil di ruang publik. Dengan menggunakan 

pendekatan antropologi, fenomena perubahan tersebut dikaji untuk 

mempelajari faktor-faktor pemicu yang melatarbelakangi perubahan 

tersebut serta memahami korelasinya dengan kultur setempat dan 

konteks kehidupan sosial dan politik Islam yang mengglobal. Proses 

perubahan tersebut adalah bagian dari upaya mendefinisikan kembali 

identitas keislamannya, yang di satu sisi, bisa saja berorientasi 

spiritual. Pada sisi yang lain, dapat juga terjebak dalam fanatisme yang 

membuatnya menutup diri atau membatasi interaksi dengan kultur 

setempat. Penelitian ini bertujuan mengkaji tendensi manakah yang 

ditujui dari perubahan ekspresi keislaman tersebut.  

 

2. Islam kultural dan Islam politik di ruang publik 

Kesadaran kaum Muslim semakin meningkat dengan 

menunjukkan religiusitasnya di ruang publik. Islam mewarnai ruang 

publik dengan salah satu penekanannya terletak pada kesalehan publik 

sehingga Islam terlihat semakin menonjol di tengah masyarakat. 

Tampilnya Islam di ruang publik bukan hanya momentum komunikasi 

iman untuk menyampaikan pesan tentang agama melalui sebuah 

proses yang adaptif dengan dinamika kultural dan modernitas tetapi 

juga menegaskan perbedaan dan klaim pengakuan publik yang dapat 

menimbulkan benturan dan ketegangan dengan keberagaman yang 

ada. Penulis mengangkat beberapa kajian tentang fenomena Islam di 

ruang publik dalam berbagai bentuk ekspresi keislaman dengan 

tendensi dan orientasinya masing-masing serta sejauh mana 

keterlibatan para tokoh yang berperan dalam memfasilitasi ekspresi 

keislaman tersebut.  

Studi pertama adalah hasil kajian dari Amelia Fauzia dan 

kawan-kawan yang berjudul,” Islam di Ruang Publik. Politik 

Indentitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.” Fauzia dan 

kawan-kawan membuat kajian tentang Islam di ruang publik dengan 
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melibatkan kontestasi antara Islam politik (Islamisme) dan Islam 

kultural serta tendensinya bagi masa depan demokrasi Indonesia pasca 

Orde Baru.25 Hasil penelitiannya disimpulkan sebagai berikut: 

pertama, penetrasi pengaruh Islam di ruang publik sangat kuat terjadi 

pada aspek akidah, ibadah, etika dan hukum keluarga. Selanjutnya, 

menyusul pada aspek mu’amalah (sosial dan ekonomi) dan yang 

paling lemah terjadi pada aspek politik. Kedua, Islam kultural masih 

mendominasi pembentukan wacana keagamaan di ruang publik 

Indonesia dari pada kelompok Islam politik (Islamisme). Ketiga, 

temuan adanya Muslim yang berorientasi Islamisme sebesar 19,9% 

merupakan tantangan buat masa depan Indonesia.26 Keempat, ekspresi 

Islam di ruang publik tidak menjadi ancaman bagi perkembangan 

demokrasi di Indonesia. Mayoritas Muslim setuju dengan demokrasi 

yang ada disertai dengan beberapa catatan soal moral dan etika dalam 

berdemokrasi.27  

Studi ini membuka wawasan dalam membangun iklim 

berdemokrasi di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim ini. 

Gerakan Islam politik memang bukan menjadi ancaman bagi 

kehidupan berdemokrasi di Indonesia sebab mayoritas Muslim 

kultural masih berpegang teguh pada sistem demokrasi yang sedang 

berlaku di Indonesia. Meski demikian, gerakan Islam politik perlu 

diwaspadai sebab kecenderungan Islamisme semakin meningkat.28 

Bertolak dari penelitian Fauzia dan kawan-kawan ini, posisi penelitian 

ini membuat kajian lebih lanjut dengan mempelajari dinamika 

perubahan ekspresi keislaman di kalangan Muslim Kota Ende dalam 

terang perbedaan Islam dan Islamisme. Proses pembedaan ini mutlak 

perlu untuk melihat apakah kecenderungan Islamisme yang dikatakan 

“meningkat” tersebut telah memicu perubahan ekspresi keislaman di 

kalangan Muslim Kota Ende? Apakah orientasi perubahan ekspresi 

keislaman tersebut termasuk dalam kategori purifikasi Islamisme yang 

                                                 
25 Fauzia dkk., Islam di Ruang Publik, 2. 23-24.  
26 Ibid., 78-101 
27 Ibid., 118-132. 
28 Ibid., 147-149. 
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bertendensi politis? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus 

kajian dan analisa dalam penelitian ini. 

Studi selanjutnya adalah penelitian dari Noorhaidi Hasan yang 

mengkaji tentang menjamurnya simbol-simbol keagamaan Islam di 

ruang publik kota-kota bertaraf sedang, yakni Kota Kebumen di Jawa 

Tengah dan Kota Martapura di Kalimantan Selatan. Simbol-simbol 

keagamaan Islam yang menjamur ini dibarengi dengan munculnya 

kelas menengah baru dan aktivitas berdemokrasi di Indonesia. Studi 

dari Noorhaidi ini mengkaji peran kelompok kelas menengah sebagai 

pihak yang memfasilitasi pertumbuhan Islam di ruang publik dengan 

ide-ide tentang lokalitas, tradisi, modernisasi dan globalisasi. Dengan 

bertolak dari konsep tentang habitus menurut Bourdieu, peneliti 

menyelidiki konsepsi gaya hidup kelas menengah baru dalam kaitan 

dengan habitusnya dan kepedulian untuk melegitimasi disposisi dan 

cara hidup yang khas.29 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peran penting kelas 

menengah dalam memfasilitasi ekspresi keislaman di ruang publik. 

Peran penting kelas menengah tersebut tidak hanya sebagai konsumen 

tetapi juga sebagai agen komersial yang menyediakan produk-produk 

Islami yang mengikuti trend terbaru sebagai sebuah bentuk ekspresi 

keberagamaan yang inovatif. Upaya ini telah menghasilkan 

komodifikasi agama yang tidak bersifat komunikasi komersial tetapi 

menjadi model normatif yang berlaku untuk seluruh lapisan kelas 

sosial.30 Dengan demikian, kelas menengah ini telah berperan sebagai 

agen yang meliberalisasi agama dari sikap tradisionalis yang patuh 

dengan mengubahnya menjadi sumber legitimasi moral dan 

pembedaan untuk mewakili bentuk kehidupan modern. Kelompok 

menengah ini menjadi garda terdepan untuk mentransformasi Islam 

menjadi komoditas simbolis yang tidak sepenuhnya tercerabut dari 

                                                 
29 Noorhaidi Hasan, “Between the Global and the Local: Negotiating 

Islam and Democracy in Provincial Indonesia,” dalam In Search of Middle 

Indonesia. Middle Classes of Provincial Towns, ed. Gerry Van Klinken and 

Ward Berenschohot (Leiden-Boston: Brill, 2014), 171-172. 
30 Ibid., 184.  
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tradisi dan budaya dan berusaha relevan dengan nilai-nilai modern 

seperti demokrasi, toleransi dan hak-hak asasi manusia.31  

Hasil kajian penelitian tersebut memperlihatkan dinamika 

adaptasi yang dinamis antara Islam, tradisi dan budaya, serta nilai-nilai 

modern yang diperankan oleh kelompok kelas menengah. Studi dalam 

penelitian ini melakukan pengembangan kajian dengan memberi 

fokus perhatian pada perubahan ekspresi keislaman di kalangan 

Muslim minoritas di sebuah kota kecil, Kota Ende yang berada di 

antara mayoritas Katolik. Proses perubahan ekspresi keislaman ini 

dikaji untuk memahami konteks perubahan tersebut tidak hanya dari 

sisi pandangan kaum Muslim sendiri tetapi juga menampilkan 

pandangan yang berasal dari masyarakat Katolik. Dinamika kontestasi 

yang memuat argumen-argumen dari kedua pihak tentunya 

berimplikasi pada hubungan di antara kedua agama tersebut.  

 

3. Hubungan Muslim dan Katolik 

Kajian pertama adalah penelitian dari Mujiburrahman yang 

menulis tentang perasaan terancam di antara Muslim dan Kristen 

dengan mengamati hubungan keduanya selama masa Orde Baru. 

Penelitian tersebut menganalisa isu-isu politik agama yang 

mempengaruhi hubungan Muslim dan Kristen di Indonesia selama 

periode Presiden Soeharto (1996-1998). Tiga poin utama yang 

menjadi fokus kajiannya adalah pertama, wacana Islam tentang 

ancaman Kristenisasi dan tanggapan Kristen sendiri serta negara 

terhadap isu Kristenisasi tersebut; kedua, wacana Kristen tentang 

ancaman negara Islam dan tanggapan Muslim sendiri dan bagaimana 

masalah ideologis ini turut mempengaruhi kebijakan ideologi negara; 

ketiga, wacana umum yang dikembangkan oleh negara, Islam dan 

Kristen dalam dialog antar agama.32  

Fokus kajian memperlihatkan ketegangan antara Muslim dan 

Kristen karena sikap saling curiga satu sama lain. Kecurigaan ini 

diperkuat oleh wacana antagonistik yang membuat para pemimpin 

                                                 
31 Ibid., 171. 196.  
32 Mujiburrahman, Feeling Threatened. Muslim-Christians Relations in 

Indonesia’s New Order (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 20. 
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kedua agama tersebut memandang satu sama lain sebagai ancaman 

terhadap komunitas agama masing-masing. Di kalangan Muslim 

ancaman Kristen disebut dengan Kristenisasi dan di kalangan Kristen 

ancaman Muslim adalah ideologi negara Islam.33 Bagi Muslim, 

ancaman Kristenisasi adalah sebuah langkah yang tidak adil dan 

agresif untuk mengubah Muslim menjadi Kristen dengan berbagai 

cara, seperti menawarkan uang, makanan, pendidikan, kesehatan, 

membangun gereja di antara mayoritas Muslim, mendorong 

pernikahan Kristen dengan Muslim dan mengundang Muslim terlibat 

dalam perayaan Natal dengan alasan toleransi. Kristenisasi juga berarti 

konspirasi Kristen dengan musuh-musuh Islam terutama kaum 

sekularis untuk melemahkan Muslim secara kultural, ekonomi dan 

politik.34 Sedangkan bagi Kristen, ancaman negara Islam berarti 

membuat negara harus menerapkan hukum syariat. Penerapan syariat 

dapat berdampak bagi status kewarganegaraan Kristen yang nantinya 

tergolong ke dalam warga negara kelas dua. Berhadapan dengan 

wacana ideologi negara Islam, di satu sisi, Kristen sangat 

mengedepankan politik sekuler yang memisahkan agama dan negara. 

Di sisi lain, untuk melindungi diri dari ambisi Muslim ini Kristen 

bersekutu dengan militer dan menjadi pendukung rezim Orde Baru.35  

Studi Mujiburrahman mengungkapkan perasaan terancam 

Kristen oleh karena isu politik berupa wacana ideologi negara Islam. 

Sedangkan studi dalam penelitian ini mengembangkan sisi lain dari 

perasaan terancam Katolik dengan bertolak dari fenomena perubahan 

ekspresi keislaman di kalangan Muslim. Perubahan ekspresi 

keislaman tersebut diasumsi Katolik sebagai bagian dari politik 

identitas Muslim sehingga membuat Katolik merasa terancam. 

Perasaan terancam tersebut bertolak dari rasa tidak aman, curiga dan 

khawatir terhadap perubahan ekspresi keislaman yang dianggap 

menjadi tantangan bagi norma sosial dan budaya yang telah dihidupi 

bersama sebagai masyarakat etnis Ende. Berbagai perubahan ekspresi 

keislaman yang terjadi dinilai sebagai bentuk-bentuk kesalehan baru 

                                                 
33 Ibid., 299. 
34 Ibid., 299-300. 
35 Ibid., 303. 
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yang dikhawatirkan dapat menggerus nilai-nilai kearifan lokal dan 

sistem kekerabatan dalam kultur masyarakat Ende.   

Studi kedua bertolak dari kajian Fatimah Husein yang 

mempelajari relasi Muslim dan Kristen selama masa Orde Baru 

dengan fokus studi pada perspektif eksklusivis dan inklusivis Muslim. 

Perspektif eksklusivis Muslim didiskusikan dengan melibatkan 

beberapa kelompok eksklusif Muslim, yakni Dewan Dakwah Islamiah 

Indonesia (DDII), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam 

(KISDI), Front Pembela Islam (FPI), dan Laskar Jihad. Masing-

masing kelompok memiliki tingkat eksklusivitasnya yang berbeda-

beda, latar belakang, dan kepedulian mereka terhadap hubungan 

Muslim dan Kristen.36 

Perspektif kelompok-kelompok tersebut tentang orang Kristen 

berkaitan dengan persepsi terhadap Kristen yang dikembangkan 

dalam teologi Islam klasik dan teks-teks hukum. Kelompok eksklusif 

ini mengkritik konsep Trinitas dalam Kristen yang digambarkan 

memiliki keturunan serta membenarkan argumen dengan berpijak 

pada interpretasi teks Alquran secara literal.37 Selama masa Orde Baru 

perspektif kelompok-kelompok ini terhadap Kristen erat kaitannya 

dengan isu Kristenisasi. Isu Kristenisasi yang dirasakan antara lain 

melalui sikap Kristen yang menolak keputusan Forum Musyawarah 

antar Umat Beragama perihal larangan untuk berdakwah bagi orang 

yang telah menganut salah satu dari lima agama resmi; dukungan 

Kristen terhadap RUU Perkawinan Tahun 1973 yang pasal-pasalnya 

dinilai bertentangan dengan syariat; melibatkan Muslim dalam 

perayaan Natal; meniru pemakaian busana Muslim tradisional; 

menolak usulan undang-undang peradilan agama yang dinilai 

menguntungkan pihak Muslim; serta pembelajaran Agama Kristen 

kepada siswa non-Kristen.38 Pandangan dari kelompok-kelompok 

                                                 
36 Fatimah Husein, Muslim-Christian Relations in the New Order 

Indonesia. The Exclusivist and Inclusivist Muslim’s Perspectives (Bandung: 

Mizan Pustaka, 2005), 143-144. 
37 Ibid., 225. 
38 Ibid., 225. 
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yang bercorak eksklusif ini membuat hubungan yang tidak harmonis 

antara Muslim dan Kristen.  

Sebaliknya perspektif inklusivitas Muslim terhadap Kristen 

diperoleh melalui beberapa figur kunci dan kaum intelektual Muslim. 

Beberapa figur dan kalangan intelektual tersebut antara lain, Usep 

Fahuddin, Utomo Danandjadja, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, 

Djohan Effendi, Nurcholish Madjid.39 Secara umum pandangan kaum 

inklusif ini meyakini bahwa keselamatan itu terjadi juga di luar Islam. 

Bagi kelompok ini, pluralitas itu adalah hukum alam. Oleh karena itu, 

Muslim harus menafsirkan kembali konsep dasar kebebasan beragama 

dan pluralisme sesuai yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah serta 

tradisi Muslim generasi awal. Pandangan kelompok ini menegaskan 

bahwa semua agama menganut prinsip satu kebenaran yang sama. 

Konsep pemikiran kelompok inklusif ini tidak bisa terlepas dari 

pengaruh politik Orde Baru yang sangat keras terhadap Islam politik 

sehingga keterlibatan kelompok ini lebih pada aktivisme intelektual. 

Pandangan yang lebih inklusif ini membuat hubungan Muslim dan 

Katolik cenderung lebih harmonis.40   

Posisi penelitian ini juga memperlihatkan pandangan Muslim 

dan Katolik namun fokusnya bertolak dari perubahan ekspresi 

keislaman yang terjadi di kalangan Muslim. Pandangan kedua agama 

terhadap perubahan ekspresi keislaman tersebut tentunya bertolak dari 

perspektif dan kepentingan yang berbeda. Prioritas kepentingan dan 

perspektif yang berbeda tersebut dapat berdampak pada adanya 

polarisasi opini di antara keduanya. Kajian ini membahas polarisasi 

opini tersebut dan sejauh mana upaya negosiasi yang dilakukan untuk 

membangun kesepahaman konsep dalam menyikapi perubahan 

ekspresi keislaman tersebut.  

 

E.  Kerangka Teoritis 

Penulisan disertasi ini menggunakan tiga kerangka teori. Pertama, 

teori tentang pentingnya pembedaan antara Islam dan Islamisme dari 

Basam Tibi. Penulis memilih teori ini berdasarkan alasan berikut ini. 

                                                 
39 Ibid., 230. 
40 Ibid., 278-279. 
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Perubahan ekspresi keislaman di ruang publik telah menimbulkan 

persepsi ganda. Di satu sisi, perubahan tersebut adalah bagian dari 

pemberdayaan internal kaum Muslim untuk menjadikan Islam sebagai 

spirit dalam domain kehidupan sosial dengan menunjukkan 

religiusitasnya di ruang publik. Pada sisi yang lain, perubahan tersebut 

dinilai juga sebagai gerakan keagamaan yang tampil di ruang publik 

dengan menyebarkan tanda dan simbol-simbol Islam demi tujuan 

politik. Ada tendensi untuk mengartikulasikan identitas Muslim 

dengan gerakan politik Islam. Dengan berpijak pada konsep tentang 

pembedaan Islam dan Islamisme ini penulis dapat memberikan 

pemaknaan yang objektif tentang proses perubahan tersebut, apakah 

menjadi bagian dari pemberdayaan internal kaum Muslim, dalam hal 

ini Islamnya ataukah memiliki kecenderungan politis yang bercorak 

Islamisme? Pemaknaan yang objektif tersebut dapat menghasilkan 

persepsi yang benar dalam memahami perubahan ekspresi keislaman 

tersebut.  

Kedua, teori tentang pluralisme yang digagaskan oleh Diana L. 

Eck. Gagasan Eck tentang pluralisme bertolak dari konteks 

perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika. Kedatangan migran 

baru non-Kristen telah mengubah lanskap keagamaan di kota-kota 

besar dan kecil, di lingkungan dan sekolah. Pluralisme agama dan 

budaya telah menimbulkan perdebatan sengit tentang isu imigrasi 

serta isu anti non-Kristen. Agama memang telah menjadi penanda 

identitas yang terkuat yang menimbulkan insiden kejahatan kebencian 

dan xenophobia dan menjadi tantangan bagi mayoritas gereja-gereja 

Kristen di Amerika.41 Fakta baru ini menjadi tantangan bagi Amerika 

yang mayoritas Kristen. Apakah mayoritas Kristen dapat bekerja sama 

dengan tidak sekedar mewujudkan toleransi tetapi juga mampu 

berdialog untuk memahami perbedaan dan membangun komitmen 

bersama dengan kalangan non-Kristen? Bertolak dari konteks teori ini, 

perubahan ekspresi keislaman yang terjadi di Kota Ende juga 

merupakan tantangan baru bagi mayoritas Katolik. Mayoritas Katolik 

                                                 
41 Diana L. Eck, A New Religious America. How A “Christian Country” 

Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation (Harper Collins E-

Books, 2002), 30. 47. 
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ditantang bagaimana harus membangun relasi antar iman untuk 

memahami perbedaan-perbedaan yang tampil melalui berbagi 

perubahan ekspresi keislaman tersebut. Berbagai gagasan dalam teori 

ini menjadi acuan untuk membentuk paradigma baru dalam berpikir 

dan bertindak aktif di tengah keragaman perbedaan melalui 

perubahan-perubahan ekspresi keislaman tersebut. 

Ketiga, teori dari Bhikhu Parekh tentang multikulturalisme. 

Penulis menggunakan teori ini dengan bertolak dari konteks 

perubahan ekspresi keislaman yang sedang terjadi di tengah 

komunitas budaya masyarakat Ende. Komunitas budaya masyarakat 

Ende, pada satu sisi, didominasi komunitas Katolik. Pada sisi yang 

lain, kedua pemeluk agama ini telah menyatu dengan kultur etnisitas 

sebagai masyarakat Ende sehingga memiliki ikatan kohesi sosial di 

antara keduanya. Perubahan ekspresi keislaman tentunya berdampak 

pada dinamika negosiasi dan kontestasi dalam komunitas budaya 

masyarakat Ende. Penulis menggunakan konsep multikulturalisme ini 

untuk memaknai perubahan ekspresi keislaman tersebut sebagai 

bagian dari keanekaragaman internal dalam komunitas budaya orang 

Ende. 

Berbagai gagasan dan konsep dari ketiga teori tersebut diuraikan 

di bawah ini. 

1. Islam dan Islamisme menurut Bassam Tibi 

Tibi memberikan argumen utamanya bahwa Islam sebagai 

keyakinan dan Islamisme yang diinterpretasi sebagai politik 

keagamaan adalah dua entitas yang berbeda dan tidak bisa disamakan 

satu sama lain.42 Islamisme tidak berpijak pada keyakinan agama 

Islam tetapi berasal dari interpretasi politis atas Islam. Islamisme bisa 

dikatakan sebagai salah satu bentuk tafsir terhadap Islam tetapi 

bukanlah Islam itu sendiri karena ia merupakan ideologi politik.43 Tibi 

lalu menyimpulkan bahwa Islamisme itu memuat visi atas tatanan 

dunia yang berdasarkan agama yang dipolitisasi, sebuah gerakan yang 

berkomitmen terhadap kekerasan sakral, dan sebuah ekspresi dari 

                                                 
42 Bassam Tibi, Islamism and Islam (New Heaven-London: Yale 

University Press, 2012), vii. 
43 Ibid., 1. 



23 

fenomena fundamentalisme agama.44 Dengan menegaskan perbedaan 

ini, tujuan Tibi adalah membela kepentingan Islam dari pengaruh 

Islamisme. 

Bagi Tibi, pembedaan antara Islam dan Islamisme ini penting 

demi membangun kepercayaan bahwa umat Muslim bisa berada 

dalam keadaan damai dengan non-Muslim. Keimanan Islam bukanlah 

penghambat menuju perdamaian atau ancaman bagi non-Muslim. 

Menurutnya, Islamisme itu telah menciptakan keretakan peradaban 

antara Muslim dan non-Muslim serta menimbulkan perseteruan 

internal di kalangan Muslim sendiri. Islamisme ternyata hanya 

menyulut ketegangan antara sekularisme dengan agama politisnya 

sehingga tidak bisa menjadi rekan dalam mencari kedamaian 

demokratis di abad dua puluh satu ini.45 Oleh karena itu, Islamisme 

bukanlah alternatif yang dibutuhkan masyarakat sipil saat ini sebab 

Islamisme menolak nilai-nilai inti yang seharusnya dimiliki oleh 

semua masyarakat sipil seperti, demokrasi, modernitas dan budaya 

warga.46 Tibi menawarkan Islam sipil sebab model ini memiliki tradisi 

humanisme Islam yang lebih mengutamakan rasionalisme dari pada 

politik keagamaan.47 Konsep pembedaan Islam dan Islamisme ini 

menjadi acuan bagi peneliti untuk mengetahui dan memahami apakah 

perubahan ekspresi keislaman di kalangan Muslim Ende tersebut 

memiliki kecenderungan Islamisme atau tidak.  

Tibi menjelaskan konsep-konsep barunya tentang Islamisme ini 

dengan mengidentifikasi enam kriteria yang menjadi ciri utama 

ideologi Islamisme sekaligus menjadi dasar untuk membedakannya 

dengan Islam. Pertama, purifikasi. Menurut Tibi, krisis Islam modern 

saat ini diperburuk oleh kesulitan menghadapi modernitas dan krisis 

pembangunan terkait dengan modernisasi yang gagal di dunia Arab. 

Krisis ini menurut Islamisme diakibatkan oleh konspirasi westernisasi 

dengan agenda sekularisasinya yang bertujuan untuk mendiskreditkan 

Islam dengan menghilangkan keasliannya. Maka perlu adanya upaya 

                                                 
44 Ibid., 229. 
45 Ibid., v-vii. 
46 Ibid., 231. 
47 Ibid., 238-239. 
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untuk kembali ke akar, kembali pada yang suci, dengan menghalau 

semua ide dan pengaruh yang “inauthentic”. Klaim “kembali kepada 

akar” (otentisitas) bertujuan untuk membenarkan politik pemurnian 

Islamisme. Makna Islamisme atas autentisitas itu terjadi pada ranah 

pemurnian budaya. Artinya menolak modernitas, sekularisasi serta 

penekanan pada aspek intelektual yang dianggap menjadi sumber 

kontaminasi bagi dunia Islam di zaman modern ini.48 Konsep 

purifikasi yang demikian membuat kalangan Islamis itu memeluk 

politik identitas yang semakin memperlebar jalur pemisah antar 

budaya. Polarisasi dengan pola pikir eksklusif ini akan menolak dialog 

apa pun dengan non-Muslim dan mengabaikan budaya liyan non-

Islam. Sebaliknya menurut Tibi, menjadi autentik itu adalah 

mempertahankan sang diri sambil meminjam atau belajar dari budaya 

liyan.49   

Kedua, syariatisasi negara. Gerakan global politik Islamis yang 

didasarkan pada umma transnasional yang dibayangkan, tidak hanya 

membutuhkan negara syariat tetapi juga tatanan dunia yang 

terdesekularisasi berdasarkan syariat.50 Ide tentang syariat ini harus 

dimengerti dalam konteks ambisi untuk merubah tatanan sekuler dunia 

dengan tatanan ilahi berdasarkan ajaran Islam. Gagasan Islamisme ini 

menyiratkan konsep politisasi agama yang justru berkontribusi pada 

budaya konflik. Syariatisasi politik Islam tersebut adalah kemunduran 

bagi peradaban Islam dan bukanlah solusi, malah menjadi masalah dan 

salah satu sumber krisis.51 

Ketiga, antidemokrasi. Ciri negara demokratis adalah 

pengakuan akan pluralisme kewarganegaraan yang memuat: hak asasi 

manusia, kebebasan berekspresi, perluasan partisipasi politik, dan 

perlindungan yang sama terhadap non-Muslim. Ciri negara 

demokratis ini bertentangan dengan ideologi politik Islamisme. 

Ideologi politik Islamisme itu menolak etika Islam, nilai-nilai 

                                                 
48 Ibid., 178-184. 
49 Ibid., 186-190. 
50 Ibid., 162. 
51 Ibid., 163-165. 
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demokratis pluralisme dan pembagian kekuasaan sebab fokus utama 

politik Islamisme adalah nizam islami yang berbasis syariat.52  

Keempat, antisemitisme. Ideologi Islamis meyakini bahwa ada 

konspirasi Yahudi untuk menghancurkan Islam dan pemerintahannya 

serta indikasi adanya persaingan untuk membangun tatanan dunia. 

Konspirasi dan persaingan ini tidak sesuai dengan tujuan Islamis. Oleh 

karena itu, Islamisme menggagaskan jihad global untuk menumpas 

Yahudi. Gerakan antisemitis ini kemudian meluas pada sikap anti 

Yahudi-Kristen yang sekaligus anti amerikanisme sebab dianggap 

sebagai sekutu utama zionis. Ideologi ini justru bertentangan dengan 

tradisi Islam yang sesungguhnya harus melindungi Kristen dan 

Yahudi, sebab keduanya termasuk dalam kalangan dhimmi, yaitu 

kelompok minoritas monotheis yang dilindungi.53  

Kelima, nizam islami. Pembentukan nizam islami merupakan 

langkah Islamisme untuk mengubah universalisme Islam menjadi 

internasionalisme politik dengan cita-cita menggantikan tatanan 

sekuler negara-bangsa yang berdaulat dengan satu Islam.54  

Keenam, jihadisme teroris. Ideologi tentang pembentukan 

tatanan dunia melalui militansi membuat kaum Islamisme beralih dari 

jihad klasik menuju jihadisme teroris. Jihadisme ini adalah ideologi 

yang diagamakan untuk melegitimasi kekerasan. Tujuan utama 

jihadisme ini adalah untuk mendirikan pemerintahan Allah sebagai 

suatu tatanan politik. Jihad Islamisme ini diartikulasikan dalam istilah 

budaya sebagai perang melawan peradaban yang bersaing yakni 

melawan peradaban barat dengan semua nilai dan pengetahuan yang 

terkandung di dalamnya.55  

Uraian keenam kriteria di atas dapat diurutkan untuk 

menentukan tingkat keislaman mulai dari yang paling rendah, rendah, 

tinggi, dan sangat tinggi. Kategori tingkatan tersebut dimulai dari 

purifikasi, syariatisasi, anti demokrasi, anti semitisme, negara Islam, 

dan penggunaan kekerasan. Keenam kriteria ini menjadi dasar bagi 

                                                 
52 Ibid., 105. 
53 Ibid., 66-68.  
54 Ibid., 32-33. 
55 Ibid., 146-147. 
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penulis dalam membahas dan menganalisis dua hal ini. Pertama, 

faktor-faktor pemicu yang memotivasi terjadinya keempat perubaan 

ekspresi keislaman tersebut. Kedua, bagaimana proses perubahan itu 

terjadi di tengah lingkungan kehidupan sosial dan budaya bersama 

masyarakat Katolik. Hasil pembahasan dan analisis tersebut pada 

akhirnya akan bisa menyimpulkan perubahan ekspresi keislaman 

tersebut berada pada tingkat keislaman yang mana menurut parameter 

kriteria Islamisme tersebut.  

  

2. Konsep pluralisme menurut Diana L. Eck 

Tekstur baru keragaman agama di Amerika dengan frekuensi 

yang semakin meningkat menimbulkan beragam tanggapan. Eck 

mengeksplorasi tiga kemungkinan tanggapan. Pertama, tanggapan 

eksklusif. Agenda eksklusivisme adalah pengecualian tehadap mereka 

yang berbeda dan pengucilan bagi kelompok asing. Eksklusivisme 

menuntut perbedaan dihancurkan agar yang berbeda itu kembali. 

Sebab banyaknya perbedaan tersebut dapat menjadi ancaman bagi 

kesatuan.56  Kedua, tanggapan inklusivis. Tanggapan inklusivis 

digambarkan bagaikan panci peleburan, wadah di mana perbedaan itu 

terlarut dalam panci bersama untuk menambah rasa tetapi kehilangan 

bentuk asalnya. Yang berbeda silahkan datang tetapi harus 

melepaskan perbedaannya dan berasimilasi dengan budaya normatif 

atau menjadi seperti “kita”.57 Ketiga, tanggapan pluralisme. 

Tanggapan pluralisme adalah terbuka terhadap perbedaan dan 

menerimanya sebagaimana adanya. Kesatuan itu dibentuk oleh 

perjumpaan banyak orang dan keterlibatan banyak orang. Pluralisme 

adalah simponi dari perbedaan itu.58 

Bahasa pluralisme bukan hanya bahasa tentang perbedaan tetapi 

juga bahasa tentang keterlibatan, keikutsertaan, dan partisipasi. 

Pluralisme adalah sebuah proses dinamis yang melaluinya orang 

saling terlibat satu sama lain dan saling memahami perbedaan secara 
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57 Ibid., 47. 54. 
58 Ibid., 47. 56. 



27 

mendalam.59 Pluralisme menggunakan realitas perbedaan sebagai titik 

tolaknya. Oleh karena itu, tantangan pluralisme itu bukanlah untuk 

meniadakan perbedaan atau memperhalus perbedaan di bawah kanopi 

universal melainkan upaya untuk menemukan pandangan hidup, 

koneksi, relasi, berdebat, dan ketidaksetujuan dalam sebuah 

masyarakat yang berbeda.60  

Konsep tentang pluralisme dijelaskan oleh Eck dalam lima poin 

berikut ini. Pertama, pluralisme bukanlah semata-mata tentang fakta 

adanya pluralitas tetapi menuntut keterlibatan aktif dalam pluralitas 

itu. Keterlibatan aktif ini tidak hanya sebatas pengakuan atas tradisi 

agama yang berbeda dan menjamin hak penganut agama tersebut 

tetapi juga upaya aktif untuk memahami perbedaan dan kesamaan 

melalui dialog.61 

Kedua, pluralisme bukan sekedar membangun toleransi tetapi 

juga pencarian pemahaman. Eck tidak bermaksud mengabaikan 

toleransi itu tetapi baginya toleransi itu bukan tanggapan nyata 

terhadap fakta-fakta perbedaan yang menantang. Toleransi memang 

memungkinkan koeksistensi tetapi belum tentu menjadi tetangga yang 

baik sebab toleransi sering menghalangi keterlibatan.62  

Ketiga, pluralisme bukan sekedar relativisme tetapi 

mengasumsikan sebuah komitmen yang nyata. Relativisme hanya 

menunjukkan sikap keterbukaan sedangkan pluralisme 

mengasumsikan adanya keterbukaan dan komitmen. Di satu sisi, 

relativisme menjadi masalah ketika berkurangnya komitmen terhadap 

keyakinan dan komunitas tertentu. Di sisi lain, pluralisme berada pada 

posisi komunitas yang berbeda dan bersedia berkomitmen pada 

perjuangan komunitas itu. Komunitas pluralis tidak takut untuk saling 

bertemu dan menyadari bahwa masing-masing komunitas harus hidup 

                                                 
59 Ibid., 69-70. 
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Ashgate Publishing Limited, 2005), 41-42.  
62 Ibid., 42. 
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dengan kekhasannya. Oleh karena itu, tugas teologis dan tugas 

masyarakat pluralis adalah menciptakan ruang dan sarana untuk 

perjumpaan komitmen dan bukan untuk menetralisir semua 

komitmen.63 

Keempat, pluralisme bukanlah sinkretisme tetapi didasarkan 

pada penghormatan terhadap perbedaan. Budaya pluralis tidak akan 

meratakan perbedaan tetapi menghargai perbedaan dan 

mempertemukan perbedaan. Jika sinkretisme itu adalah penciptaan 

agama baru dengan melebur berbagai elemen tradisi yang berbeda 

maka pluralisme bertujuan untuk menemukan cara untuk menjadi diri 

sendiri yang khas namun tetap berhubungan satu sama lain.64 

Kelima, pluralisme didasarkan pada dialog antar agama. Isolasi 

atau dogmatisme eksklusivisme tidak bisa terbuka untuk berdialog. 

Kalangan inklusif memang terbuka untuk berdialog tetapi tidak benar-

benar sanggup mendengarkan pemahaman diri orang lain.65 Adapun 

tujuan dalam berdialog adalah pertama, membangun hubungan nyata 

bahkan persahabatan yang didasarkan pada sikap saling pengertian 

bukan untuk menghasilkan kesepakatan atau persetujuan. Bahasa 

dialog adalah bahasa dua arah dalam perjumpaan yang nyata dan harus 

ada komunikasi yang konstan dan terus-menerus, pertemuan, 

pertukaran, kritik, refleksi, perbaikan, dan pembaruan. Kedua, 

memahami diri sendiri dan iman dengan lebih jelas. Dialog bukanlah 

perdebatan antara dua posisi tetapi pencarian kebenaran dengan saling 

bertemu. Komunitas yang berbeda bertemu untuk saling mengetahui 

motivasi, orientasi hidup, kiat-kiat untuk memelihara pertumbuhan 

serta nilai-nilai yang paling dihargai oleh komunitas lain. Aspek-aspek 

ini perlu diketahui bersama dan bersedia menerima resiko jika terjadi 

perubahan hati dan pikiran. Ketiga, dialog bertujuan membangun 

sikap saling pengertian dan saling mentransformasi satu sama lain. Di 

tempat di mana berbagai komunitas itu hidup perlu terjadi 

                                                 
63 Ibid., 43-44. 
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65 Ibid., 46. 
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transformasi kooperatif budaya global dan lokal yang menjadi 

tantangan manusia saat ini.66 

Gagasan pluralisme Eck sebetulnya bertujuan untuk 

membangun jembatan penghubung sehingga arus lalu lintas 

perbedaan dapat saling terhubungi satu sama lain dan bukannya 

terfragmentasi dalam kantong-kantong perbedaan agama, etnis dan 

budaya yang terpisah.67 Kondisi masyarakat yang pluralistis 

membutuhkan infrastruktur komunikasi untuk menjangkau berbagai 

“ngarai dan lautan” perbedaan yang terbentang luas. Selain 

membangun jembatan, dibutuhkan juga “meja” untuk 

mengartikulasikan iman dan komitmen yang tulus tanpa menciptakan 

ilusi perbedaan di antara berbagai komunitas yang berbeda.68 

Perbedaan bukan untuk ditakuti. Berbagai prasangka justru berasal 

dari ketidaktahuan dan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan 

menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat plural yang positif. 

Tanpa pemahaman, perbedaan menciptakan ketakutan. Dengan 

pemahaman, perbedaan memperkaya kehidupan.69  

Eck juga mengakui bahwa konsep pluralisme ini mengalami 

tantangan. Tantangan pluralisme tersebut diklasifikasikan ke dalam 

tiga arena wacana. Pertama, pluralisme sebagai tantangan dalam dunia 

akademis. Tantangan akademis ini melihat dan mempelajari 

komunitas-komunitas agama dalam membangun hubungan dan 

interrelasi yang terjadi di antara komunitas agama yang berbeda-

beda.70 Kedua, pluralisme sebagai tantangan bagi kehidupan publik-

sipil. Pluralisme di arena sipil mempelajari masalah-masalah publik 

dan memberikan perhatian dengan cermat terhadap insiden kejahatan 

rasial, pelecehan terhadap minoritas agama, dan perusakan properti 

agama lain.71 Ketiga, pluralisme sebagai tantangan dalam pemikiran 

teologis. Fokus wacana teologis bukanlah pada “kita” sipil tetapi pada 
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68 Ibid., 369. 
69 Ibid., 376.  
70 Eck, “Prospects for Pluralism,” 743. 
71 Ibid., 764. 
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“kita” dari komunitas iman tertentu dengan mempelajari bahasa, 

simbol dan sumber otoritatif dari tradisi agamanya.72  

Konsep pluralisme yang digagaskan Eck menjadi acuan bagi 

penulis untuk menganalisa dan menginterpretasi sejauhmana 

karakteristik pluralisme terungkap dalam tanggapan Katolik 

berhadapan dengan perubahan ekspresi keislaman yang terjadi di 

kalangan Muslim tersebut. Apakah perubahan ekspresi keislaman 

tersebut menjadi jembatan penghubung yang memupuk keterlibatan 

Katolik dalam sebuah “meja” dialog untuk mengartikulasikan iman 

dan komitmen yang tulus bersama kalangan Muslim? Atau malah 

mengindikasikan adanya perspektif Katolik yang bercorak eksklusif 

dengan kecenderungan untuk menolak perbedaan. Atau dapat juga 

bersikap inklusif yang berarti terbuka namun tersirat tuntutan untuk 

menyesuaikan dan mengutamakan kepentingan dan superioritas 

mayoritas semata-mata dan menolak perbedaan-perbedaan yang 

bertentangan dengan kriteria dan kepentingan Katolik.   

 

3. Multikulturalisme dalam alur pemikiran Bhikhu Parekh 

Menurut Parekh, multikulturalisme itu bukan hanya melulu 

tentang perbedaan dan isu identitas, yakni suatu kumpulan tentang 

keyakinan dan praktik-praktik yang dijalankan oleh suatu kelompok 

masyarakat untuk memahami diri dan dunianya serta 

mengorganisasikan kehidupan individual dan kolektif kelompok 

tersebut.73 Multikulturalisme juga tidak dilihat sebagai doktrin politik 

dengan isi programatik dan bukan sebuah teori filosofis tentang 

manusia dan dunia tetapi sebuah perspektif tentang kehidupan 

manusia. Multikulturalisme memiliki tiga wawasan sentral.74 Pertama, 

keterlekatan kultural. Manusia itu bertumbuh dan hidup dalam dunia 

yang terstruktur secara kultural, mengorganisasikan kehidupan dan 

relasi sosialnya menurut sistem makna, dan memposisikan nilai yang 

besar tentang identias kulturalnya. Kedua, keharusan dan keinginan 
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74 Ibid., 336. 
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akan adanya keanekaragaman budaya dan dialog antar kebudayaan. 

Setiap kebudayaan memerlukan kebudayaan lain untuk memahami 

dirinya secara lebih baik, mengembangkan cakrawala intelektual dan 

moral, mengembangkan imajinasi dan menghindarinya dari gangguan 

untuk memutlakan dirinya. Ketiga, kemajemukan internal masing-

masing kebudayaan. Kemajemukan internal ini membutuhkan sebuah 

percakapan yang berkelanjutan antara tradisi dan gagasan yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, dituntut sebuah dialog antar 

kebudayaan agar dapat membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh 

dan bersedia belajar dari pihak liyan sampai pada akhirnya tiap 

kebudayaan bersikap kritis pada dirinya sendiri dan berdialog dengan 

dirinya sendiri.75 

Dalam artikelnya yang berjudul National Culture and 

Multicultural, Parekh membedakan lima macam multikulturalisme.76 

Pertama, multikulturalisme isolasionis. Model ini mengacu pada 

masyarakat yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok kultural 

yang berbeda menjalani kehidupan yang otonom dan terlibat dalam 

interaksi timbal balik yang hanya minimal satu sama lain. Masing-

masing kelompok yang berbeda ini membiarkan diri mereka sendiri 

untuk menggapai tujuan hidup masing-masing.77  

Kedua, multikulturalisme akomodatif. Model ini mengacu pada 

masyarakat yang tetap berpijak pada budaya dominan tetapi membuat 

penyesuaian dan ketentuan yang sesuai untuk kebutuhan kultural 

kelompok minoritas. Kelompok minoritas tidak menentang kultur 

dominan tetapi belajar untuk menegosiasikan jalan hidup mereka dan 

membangun budayanya secara otonom di dalam dan bersama kultur 

dominan tersebut.78  

Ketiga, multikulturalisme otonomis. Model ini mengacu pada 

masyarakat yang di dalamnya kelompok budaya utama berupaya 
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mencapai kesetaraan dengan budaya dominan dan bertujuan menjalani 

kehidupan yang otonom dalam kerangka politik yang dapat diterima 

secara kolektif. Perhatian utamanya tertuju pada upaya untuk 

mempertahankan cara hidup kelompoknya sebab kelompok memiliki 

hak untuk diperlakukan secara sama seperti dengan kelompok 

dominan. Kelompok kultural ini menantang kultur dominan dan 

berusaha agar eksistensi semua kelompok dalam posisi sebagai mitra 

yang setara.  

Keempat, multikulturalisme kritis atau interaktif. Model ini 

mengacu pada masyarakat yang di dalamnya kelompok-kelompok 

masyarakat tidak peduli menjalankan kehidupan otonomi tetapi lebih 

kepada upaya untuk menciptakan kultur kolektif demi menegaskan 

perspektif mereka yang berbeda-beda. Kelompok dominan tentunya 

cenderung menolak dan sering pula memaksakan pandangannya 

terhadap minoritas demi melegitimasi struktur kekuasaan yang 

berlaku. Oleh karena itu, kelompok budaya minoritas menantang 

kelompok dominan dalam hal dominasi politik dan hegemoni 

intelektual dengan tujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi 

terciptanya budaya kolektif yang baru dan sungguh-sungguh 

egaliter.79  

Kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Model ini dicirikan 

oleh upaya kelompok kultural untuk menghapus batas-batas kultural 

demi menciptakan sebuah masyarakat yang individunya tidak lagi 

terikat dan komitmen terhadap budaya tertentu, bebas terlibat dalam 

eksperimen-eksperimen interkultural dan mengembangkan kehidupan 

kultural masing-masing.80 

Dalam konteks masyarakat Ende, komunitas Muslim dan 

Katolik telah melekat dengan kultur etnisitas yang sama dan bersama-

sama mewarisinya secara turun-temurun. Sebuah kumpulan 

masyarakat yang bersatu menurut budaya yang sama membentuk satu 

komunitas budaya. Dalam sebuah komunitas budaya itu masyarakat 

membangun pertalian umum dan mengembangkan rasa solidaritas.81 
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Setiap komunitas budaya menuntut kesetian dari para anggotanya. 

Kesetiaan tersebut memunculkan sejumlah kewajiban untuk 

mempertahankan dan mewariskannya, serta kewajiban untuk 

mengeksplorasi, memperdalam, memperkaya sumber-sumber dan 

memperbaiki kerusakannya termasuk bersikap kritis untuk 

menghilangkan cacat celanya dan berupaya untuk memerangi 

ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh anggota komunitas 

budaya tersebut.82  

Komunitas budaya masyarakat Ende memiliki praktik dan 

kepercayaan yang sudah menjadi tradisi setempat. Ketika terjadi 

perubahan ekspresi keislaman pada komunitas Muslim maka ada 

korelasinya dengan praktik dan kepercayaannya sebagai orang Ende. 

Semua kepercayaan merupakan hal yang umum dan diartikulasikan 

dalam konsep yang secara mendasar tidak dapat dipastikan dan perlu 

ditafsirkan kembali dalam sudut pandang pengetahuan dan situasi 

yang baru. Demikian juga perihal praktik yang perlu diadaptasikan 

pada keadaan yang baru dan yang tidak terduga. Oleh karena itu, 

praktik dan kepercayaan itu selalu terbuka pada kemungkinan adanya 

interpretasi baru yang kadang-kadang memuat konsekuensi yang tidak 

diinginkan atau tidak disetujui. Dengan demikian, kebudayaan bukan 

merupakan warisan pasif tetapi satu proses aktif yang secara konstan 

diartikan dan disusun ulang.83 

Kebudayaan masyarakat Ende secara dominan dihidupi oleh 

komunitas Katolik. Menurut Parekh, kelompok dominan cenderung 

menghendaki homogenisasi kultural. Masyarakat yang homogen 

secara kultural, di satu sisi, memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain 

memiliki perasaan akan komunitas dan solidaritas, mudah 

membangun komunikasi antar pribadi, mempertahankan satu 

kebudayaan yang besar, relatif mudah disatukan, ekonomis secara 

psikologis dan politis, serta dapat memobilisasi kesetiaan anaggota-

anggotanya. Namun pada sisi yang lain, masyarakat tersebut bercorak 

eksklusif, tidak toleran, tidak menyukai perubahan, takut mengecil dan 
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opresif, dan melemahkan perbedaan-perbedaan serta penyimpangan-

penyimpangan. Masyarakat yang demikian memiliki dasar yang 

sempit dan kurang memiliki peluang yang diperlukan bagi upaya 

pengembangan moral dan intelektual, seperti keterbukaan intelektual, 

kerendahan hati, toleransi terhadap perbedaan, kesadaran diri yang 

kritis, daya imajinasi intelektual dan moral, dan simpati yang 

meluas.84 Parekh menegaskan bahwa di tengah perkembangan dan 

perubahan dewasa ini, upaya homogenisasi adalah sesuatu yang 

mustahil terjadi. Pilihan terbuka bagi masyarakat dewasa ini adalah 

menata dan memperbanyak potensi kreatif bagi keanekaragaman. 

Masyarakat harus menemukan cara untuk mengakomodasi tuntutan-

tuntutan keanekaragaman internal yang tidak bisa dielakan dan menata 

kembali kebudayaan tradisionalnya pada satu dasar yang baru.85 

Berbagai gagasan tentang multikulturalisme ini menjadi 

kerangka acuan untuk memperluas pembahasan dan analisis terhadap 

proses perubahan ekspresi keislaman. Perubahan ekspresi keislaman 

pada komunitas Muslim tentunya berkorelasi dengan praktik-praktik 

dan kepercayaan dalam komunitas budaya orang Ende dan relasinya 

dengan Katolik sebagai kelompok mayoritas yang dominan. Korelasi 

tersebut menimbulkan dinamika perspektif dan kontestasi yang 

membutuhkan solusi untuk menyikapi keanekaragaman internal yang 

terjadi dalam komunitas budaya sebagai orang Ende.   

 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan pendekatan 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penulis memilih 

jenis penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa 

fenomena yang diteliti adalah perubahan ekspresi keislaman di 

kalangan Muslim Kota Ende yang perlu dikaji secara mendalam, 

cermat, dan diinterpretasi secara alami demi mengungkapkan makna 

secara obyektif. Hal ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif 

yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan berupaya menemukan 
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makna dengan cara mempelajari fenomena secara terbuka (open-

ended way), mendalam, wajar dan alami tanpa memanipulasinya. Itu 

berarti, data yang diperoleh adalah data kualitatif dan pengembangan 

teoritisnya berdasarkan interpretasi terhadap apa yang diamati dan 

dipelajari secara alami.86  

Studi ini menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan 

antropologi dalam studi agama dapat diartikan sebagai upaya 

memahami agama dengan mengamati praktik hidup keagamaan yang 

berkembang di dalam masyarakat.87 Dengan menggunakan 

pendekatan antropologi studi agama tidak hanya diletakkan dalam 

bingkai konstruksi normatif ajaran agama saja tetapi juga berusaha 

memahami makna terdalam penghayatan keberagamaan secara 

intensif di tengah kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, 

pemaknaan terhadap penghayatan keberagamaan membutuhkan 

kajian yang holistik dan integratif-interkonektif. Sebab agama tidak 

bisa dilihat sebagai sistem yang otonom yang tidak terpengaruh oleh 

praktik-praktik sosial lainnya.88  

 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dalam kota Ende sebagai ibu kota 

dari Kabupaten Ende yang terdiri dari empat kecamatan dan enam 

belas kelurahan, yakni pertama, Kecamatan Ende Selatan yang terdiri 

dari 5 kelurahan: Kelurahan Tanjung, Paupanda, Rukun Lima, 

Mbongawani dan Kelurahan Tetandara; kedua, Kecamatan Ende 

Utara yang terdiri dari 4 kelurahan: Kelurahan Kota Raja, Kota Ratu, 

Roworhena, dan Kelurahan Roworhena Barat; ketiga, Kecamatan 

Ende Tengah yang terdiri dari 4 kelurahan: Kelurahan Kelimutu, 

Potulando, Onekore, dan Kelurahan Paupire; keempat Kecamatan 
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Ende Timur yang terdiri dari 3 kelurahan: Kelurahan Mautapaga, 

Rewarangga, dan Kelurahan Rewarangga Selatan.  

Dipilihnya kota Ende sebagai locus penelitian dikarenakan oleh 

beberapa alasan berikut ini: pertama, Kota Ende merupakan salah satu 

kota Muslim dan Katolik yang tertua di NTT dan Flores. Kedua, 

mobilitas penduduk dan dinamika aktivitas dan interaksi Islam dan 

Katolik sangat signifikan terjadi di dalam Kota Ende. Kedua alasan ini 

mendorong peneliti untuk mengamati dan mengkaji dengan seksama 

dan cermat tentang fenomena perubahan ekspresi keislaman di 

kalangan Muslim dan hubungannya dengan masyarakat Katolik di 

dalam Kota Ende.   

   

3. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data menggunakan tiga teknik yang dalam 

beberapa kesempatan dilakukan secara simultan, yaitu:  

a. Pengamatan  

Observasi ini dilakukan secara naturalistik yakni teknik 

yang diterapkan dalam konteks alami di antara para informan 

yang secara natural berpartisipasi dalam interaksi dan mengikuti 

alur alami dalam kehidupan sehari-hari.89 Peneliti, baik sebagai 

pengamat partisipan maupun pengamat non-partisipan 

mempelajari secara detail ekspresi-ekspresi keislaman yang 

sedang terjadi saat ini. Proses pengamatan ini dipetakan ke 

dalam dua wilayah berdasarkan jumlah penduduk Muslim, 

yakni: wilayah pertama adalah wilayah Kecamatan Ende 

Selatan dan Ende Utara yang merupakan wilayah dengan 

mayoritas penduduk Muslim. Di kedua wilayah ini, peneliti 

mengamati dinamika kehidupan dan aktivitas internal kaum 

Muslim yang berkaitan dengan ekspresi keislaman yang 

berubah. Sedangkan wilayah kedua adalah wilayah Kecamatan 

Ende Tengah dan Ende Timur yang merupakan wilayah di mana 

kaum Muslim berada di antara mayoritas masyarakat Katolik. 

Di dua wilayah ini peneliti mengamati dinamika kehidupan 
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kaum Muslim dalam interaksinya dengan masyarakat Katolik 

berkaitan dengan perubahan ekspresi keislaman tersebut.  

Peneliti hadir dan mengunjungi beberapa lokasi rencana 

pendirian tempat ibadah serta mengamati beberapa aktivitas 

keagamaan dan pelaksanaan tradisi-tradisi sosial keagamaan 

Muslim yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Dalam 

kunjungan ke beberapa lokasi rencana pendirian tempat ibadah 

peneliti mewawancarai dan membuat obrolan tidak resmi 

dengan masyarakat sekitar, baik Muslim maupun Katolik 

tentang proses awal pendirian, komunikasi dengan Katolik serta 

mendengarkan reaksi spontan Katolik dan ungkapan 

ketidakpuasan dari Muslim. Di sebuah lokasi rencana pendirian 

mushola yang tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya karena 

ditolak oleh warga Katolik, diceritakan bahwa ketika seorang 

warga Muslim yang sudah sepuh meninggal dunia, kalangan 

Katolik datang seperti biasa untuk melayat dan melaksanakan 

wurumana. Jenazahnya sempat disemayamkan di dalam 

bangunan mushola yang tidak bisa diselesaikan pekerjaannya. 

Tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan 

karena beliaulah yang menginginkan untuk mendirikan sebuah 

mushola yang lebih dekat jangkauannya namun tidak dapat 

direalisasikan proses pendiriannya. 

Peneliti juga menghadiri acara-acara keagamaan dan acara 

sosial lainnya yang membantu penulis mendapatkan informasi 

dan gambaran tentang beberapa poin dari penelitian ini, seperti 

perihal busana dan urusan makan-minum. Acara-acara yang 

dihadiri, antara lain prosesi acara sunat. Acara ini diawali 

dengan kebiasaan wurumana, yaitu acara penghantaran barang 

berupa kain sarung adat pria (ragi), baju dari paman si anak 

calon sunat dan dari keluarga besar lainnya berupa beras atau 

sejumlah uang tertentu. Biasanya dibawa oleh wanita yang pada 

umumnya mengenakan lawo-lambu (pakaian daerah wanita) 

dan berjilbab. Peneliti juga menghadiri acara pelaksanaan akad 

nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menghadiri acara 

resepsi pernikahan yang dihadiri juga kerabat yang Katolik. 
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Peneliti mengamati dalam acara akad nikah Muslimah usia tua 

biasanya mengenakan lawo-lambu dan berjilbab sedangkan 

kalangan wanita dewasa dan remaja lainnya umumnya 

mengenakan baju panjang wanita meski ada juga yang memakai 

busana daerah.  

Peneliti juga menghadiri acara persiapan perjalanan ibadah 

haji berupa acara pembacaan diba’an haji; acara ka nua yaitu 

tradisi memberi makan oleh keluarga calon haji kepada semua 

warga kampung, keluarga dan kerabat, baik Muslim maupun 

non-Muslim menjelang keberangkatan calon haji tersebut; serta 

menghadiri acara pelepasan jemaah haji dan acara penerimaan 

haji. Dalam rangkaian acara ini mayoritas Muslimah 

mengenakan baju panjang wanita dan kerabatnya yang Katolik 

turut menghadiri acara ini. Peneliti juga menghadiri acara 

peletakan batu pertama fundasi rumah tinggal dan 

bersilaturahmi saat lebaran. Dalam kedua acara ini terlihat 

sekali keterlibatan kedua agama dalam acara silaturahmi 

tersebut. Peneliti juga pernah menghadiri acara pemotongan dan 

pembagian hewan kurban saat perayaan Idul Adha di lokasi 

Masjid yang berada di antara mayoritas Katolik. Hal menarik 

yang terlihat ada kalangan Katolik yang juga terlibat dan kepada 

yang bersangkutan diberikan juga jatah hewan kurban tersebut. 

Pengamatan lain yang dilakukan adalah terlibat dalam kegiatan 

pengajian kelompok ibu-ibu yang dilakukan di sebuah rumah 

anggota pengajian tersebut. Sesudah kegiatan ini peneliti 

melakukan wawancara mendalam dan obrolan biasa dengan 

ustazah dan para ibu yang berkaitan dengan pemakaian busana 

Muslim dan isu makanan halal.  

Aktivitas pengamatan lainnya dilakukan ketika peneliti 

menghadiri acara peresmian sebuah Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) yang dikelola oleh kalangan Protestan. Acara ini dihadiri 

juga oleh kalangan Muslim yang menjadi anggota dari KSP 

tersebut. Ada Muslimah yang mengenakan lawo-lambu yang 

dipadukan dengan jilbab, ada juga yang bercadar tapi memakai 

busana daerah. Saat acara makan, peneliti mengamati ada yang 
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tidak menikmati makanan yang disiapkan. Akhirnya peneliti 

juga mengunjungi kegiatan di Tempat Pengajian Alquran 

(TPA), kunjungan di beberapa SMA yang dikelola oleh 

Yayasan Muhammadiyah dan Yayasan Muthmainnah dan 

Pondok Pesantren Walisanga dan Pondok Pesantren Nurul 

Musthofa.  

Selain itu, peneliti juga melakukan silaturahmi ke Pondok 

Pesantren an-Nur yang disebut sebagai pesantren bercorak 

Salafi. Pada awalnya cukup mencemaskan, apakah bisa diterima 

atau tidak. Tetapi dengan bantuan warga tetangga pondok 

pesantren beragama Katolik yang berkenalan baik dengan salah 

satu keluarga ustaz dalam pondok tersebut, akhirnya peneliti 

dapat bersilaturahmi ke pondok tersebut. Dalam silaturahmi 

tersebut peneliti diterima dengan sangat ramah menikmati 

minuman dan snack yang diberikan. Dalam suasana yang rileks 

peneliti melakukan wawancara dengan pengurus yayasan dan 

beberapa ustaz yang mengelola pondok tersebut. Peneliti 

mengamati bangunan gedung yang bagus dan menarik dengan 

beberapa tulisan Arab dan gambar abstrak wanita bercadar. Para 

santri ada yang bercadar, ada juga yang tidak bercadar. Peneliti 

mendapat sejumlah informasi perihal penyelenggaraan 

pendidikan di pondok pesantren tersebut.  

Pertimbangan etis peneliti menjadi salah satu bagian 

terpenting, baik sebelum penelitian, selama penelitian, maupun 

pada akhir penelitian. Peneliti berusaha menjunjung tinggi 

kesopanan dalam bertingkah laku dan bertutur kata, jujur 

mengungkapkan identitas diri dan maksud kedatangan. Peneliti 

menyadari bahwa fokus penelitian ini adalah ekspresi-ekspresi 

keislaman yang berubah sehingga dalam merumuskan 

pertanyaan-pertanyaan lisan dibuat secara bijak dan teliti 

sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan atau keengganan 

dari narasumber untuk memberikan jawaban.  

Melalui pengamatan ini peneliti pertama-tama mencermati 

perilaku dan tutur kata dalam berinteraksi serta mengamati 

berbagai sarana, tanda dan simbol-simbol keislaman; kedua, 
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mempelajari prosedur pelaksanaan, siapa saja yang terlibat dan 

bagaimana itu terjadi; ketiga, melakukan wawancara, baik 

wawancara mendalam maupun dalam bentuk obrolan tidak 

resmi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

fokus kajian ini. Pengamatan ini dilakukan secara sistematis dan 

tetap berkonsentrasi pada fokus permasalahannya sehingga bisa 

menyingkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Hasil 

pengamatan dibuat dalam bentuk rekaman catatan lapangan 

antara lain berupa catatan deskriptif, pemotretan dan shooting.  

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara 

mendalam kepada para narasumber. Para narasumber ini, baik 

jumlah maupun jenis orangnya selalu berkembang sesuai kadar 

informasi yang diperoleh peneliti. Ketika informasi belum 

memenuhi kategori yang dimaksudkan maka peneliti 

menemukan narasumber lain dan melakukan proses wawancara. 

Sejumlah narasumber tersebut diperoleh dengan sistem bola 

salju (snow ball).  

Para narasumber ini berasal dari kalangan Muslim dan 

Katolik yang dipilih berdasarkan kategori untuk memenuhi 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertama, 

narasumber yang berasal dari para tokoh agama yakni pimpinan 

NU, Muhammadiyah, MUI, pengurus takmir Masjid, imam 

Masjid, beberapa ustaz, ustazah dan haji, uskup sebagai 

pimpinan gereja lokal Ende, pastor, dan ketua komunitas basis 

Katolik. Narasumber dari kalangan tokoh agama ini dipilih dan 

diwawancarai untuk mendapatkan pandangan dan pendapat, 

fakta, serta pemahaman dan pemetaan tentang ekspresi 

keislaman yang sedang berkembang saat ini.  

Kedua, narasumber yang berasal dari kalangan tokoh 

pemerintah yang terdiri dari Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Ende, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) 

Kabupaten Ende, pimpinan kecamatan, kelurahan dan RT. Dari 

para narasumber ini penulis mendapatkan informasi serta 
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pendapat tentang dinamika hidup keberagamaan di dalam Kota 

Ende teristimewa berkaitan dengan fokus penelitian ini.  

Ketiga, narasumber dari para tokoh masyarakat yang terdiri 

dari Ketua Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Ende, Mantan Ketua MUI dan NU, Ketua Forum 

Perempuan Lintas Agama (Pelita), para sesepuh dan aktivis 

yang beragama Katolik dan Islam untuk memperoleh informasi 

dan tanggapan tentang fokus kajian dalam penelitian ini.  

Keempat, narasumber dari kaum wanita Muslim dan 

Katolik yang terdiri dari beberapa ibu Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), para pengurus dan kelompok ibu-ibu pengajian, dari 

kalangan wanita bercadar, serta beberapa ibu Muslim yang 

berdomisili di antara mayoritas Katolik dan sebaliknya beberapa 

ibu Katolik yang berdomisili di antara mayoritas Muslim. 

Bersama para narasumber wanita ini penulis memberi fokus 

perhatian pada busana dan penampilan serta perihal urusan 

makanan halal dan tidak halal.  

Beberapa di antara para narasumber tersebut peneliti 

menjadikannya sebagai narasumber kunci karena yang 

bersangkutan telah memberikan informasi dan jawaban yang 

memadai, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat 

sesuai fokus penelitian, serta yang direkomendasikan oleh 

masyarakat dan narasumber lainnya. Wawancara ini dilakukan 

secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan tetap berfokus 

pada tiga permasalahan pokok dalam penelitian ini. Proses 

wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan para 

narasumber kunci yang sudah ditentukan penulis dan didukung 

oleh informasi dari narasumber lainnya. Wawancara terstruktur 

dilakukan penulis tidak hanya dalam bentuk mengajukan 

pertanyaan dan mendapatkan jawaban tetapi sebuah proses 

wawancara sambil berdiskusi untuk mencari tahu serta 

menggali informasi sedetail mungkin. Perjumpaan dengan 

narasumber kunci ini terjadi berulang-ulang bahkan pada saat 

pengolahan data dan saat penulisan untuk mengklarifikasi dan 

memverifikasi data dan informasi yang diperoleh. Sedangkan 
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wawancara tidak terstruktur menggunakan pertanyaan-

pertanyaan praktis dan kreatif dalam perbincangan nonformal 

untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Hasil wawancara 

disimpan dalam perekam suara. Selesai melakukan wawancara 

penulis mentransfer data dari perekam suara ke laptop dan 

membuat catatan-catatan penting dari hasil wawancara tersebut. 

c. Dokumen 

Dokumen yang dimaksudkan di sini adalah data-data 

tertulis yang berguna sebagai bahan dasar dan pegangan dalam 

mengadakan wawancara dan observasi serta dalam 

menganalisis fenomena ekspresi keislaman yang berubah di 

kalangan Muslim di Kota Ende. Dokumen-dokumen tersebut 

berupa data tentang perkembangan agama Islam dan Katolik di 

Ende dan Flores pada umumnya, jumlah penduduk menurut 

agama, sarana dan prasarana keagamaan, organisasi keagamaan, 

serta berbagai laporan dan dokumen tertulis lainnya, baik yang 

diperoleh dari berbagai lembaga dan institusi pemerintahan 

maupun dari pihak swasta dan perorangan yang berkaitan 

dengan fokus penelitian ini.  

 

4. Analisa Data 

Proses analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif 

interpretatif yang dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini: 

a. Reduksi data 

Peneliti mempelajari data-data dan informasi hasil 

penelitian dan mendalaminya dengan menggunakan teknik 

triangulasi data dan triangulasi narasumber. Proses triangulasi 

ini dilakukan selama penelitian sampai dengan akhir penelitian 

dan selama penulisan untuk memperoleh data yang valid. 

Selanjutnya, peneliti mengorganisir data dengan membuat 

kategorisasi atau klasifikasi atas data-data tersebut ke dalam 

lima kategori, yakni data dan informasi yang berkaitan dengan 

rencana pendirian masjid atau mushola; data yang berkaitan 

dengan busana Muslim; data tentang isu makanan halal; data 
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tentang aktivitas Jamaah Tabligh; dan data tentang dakwah 

pendidikan Muslim Salafi.  

b. Display data  

Setelah data-data hasil penelitian disistematisasikan sesuai 

topik penelitian, data-data itu lalu disajikan dalam bentuk uraian 

deskriptif berdasarkan data emik dari narasumber Muslim dan 

Katolik serta interpretasi peneliti (etik). Uraian deskriptif ini 

memuat penjelasan dan interpretasi atas data dan informasi yang 

disusun secara sistematis, terstruktur dan logis dengan berpijak 

pada perspektif teori yang digunakan sehingga mudah dipahami 

dan ditarik kesimpulannya. 

c. Kesimpulan  

Kesimpulan ini dibuat dengan memaknai data yang telah 

dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan obyek yang diteliti 

dalam tulisan ini.  

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Disertasi ini terdiri dari tujuh bab: bab I adalah pendahuluan yang 

memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab II adalah uraian tentang Kota Ende sebagai ibu kota 

Kabupaten Ende. Pembahasannya berkonsentrasi pada letak geografis 

wilayah Kota Ende sebagai lokus dari penelitian ini serta gambaran 

tentang konteks kehidupan budaya, sosial dan religius masyarakat 

dalam Kota Ende.  

Selanjutnya, pada bab III memuat penjelasan tentang kehidupan 

dan aktivitas Muslim dan Katolik di Ende. Penjelasannya terdiri dari 

dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang kehidupan kaum 

Muslim yang terdiri dari proses perkembangan Islam Ende dari waktu 

ke waktu, aktivitas rukun Islam, tradisi-tradisi sosial keagamaan, 

organisasi masyarakat Islam dan yayasan pendidikan Islam. Bagian 

kedua tentang Katolik yang memuat pembahasan tentang 

perkembangan Katolik, ekspresi kekatolikan, dan interaksi Katolik 

dan Muslim. Keseluruhan uraiannya tidak hanya memberikan 
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informasi tentang aktivitas dan kehidupan kaum Muslim dan Katolik 

tetapi juga memperlihatkan dan menjelaskan kondisi yang 

berpengaruh dan melatarbelakangi terjadinya perubahan ekspresi 

keislaman di kalangan Muslim.  

Bertolak dari penjelasan pada bab II dan III, pada bab IV 

diuraikan tentang ekspresi keislaman yang berubah dalam kurun 

waktu satu dekade terakhir ini antara tahun 2010-2020. Pembahasan 

memuat uraian tentang jenis-jenis perubahan yang terjadi disertai 

dengan faktor-faktor pemicu yang digali menurut pendapat kaum 

Muslim sendiri dan dihubungkan dengan perkembangan religiusitas 

Islam dalam skala global, nasional dan konteks Muslim lokal. 

Perubahan ekspresi keislaman yang dijelaskan di sini adalah fenomena 

pendirian tempat ibadah, busana Muslim, isu makanan halal, serta 

aktivitas Islam transnasional Jamaah Tabligh dan dakwah pendidikan 

Muslim Salafi. Aneka perubahan ekspresi keislaman ini didalami 

dengan memaparkan pandangan kaum Muslim, baik yang terlibat 

langsung dalam proses perubahan tersebut maupun dari kalangan 

Muslim lainnya. Fokus diskusi ini bertujuan untuk mengetahui 

jalannya proses perubahan tersebut dan bagaimana kaum Muslim 

sendiri terlibat dan memaknai perubahan ekspresi keislaman tersebut.  

Perubahan ekspresi keislaman telah terjadi di tengah-tengah 

lingkungan mayoritas Katolik. Oleh karena itu, pada bab V diuraikan 

tentang pandangan masyarakat Katolik dalam menanggapi perubahan 

ekspresi keislaman yang terjadi di kalangan Muslim. Masyarakat 

Katolik sebagai penduduk yang mendominasi jumlah penduduk di 

Kota Ende serta memiliki ikatan kekerabatan dengan kalangan 

Muslim tentunya merasakan dampak dari perubahan yang terjadi 

tersebut. Penjelasan tentang pandangan Katolik ini menjadi acuan 

dalam pembahasan selanjutnya tentang hubungan Muslim dan Katolik 

dengan bertolak dari perspektif masing-masing agama tentang 

perubahan ekspresi keislaman yang terjadi tersebut.  

Setelah menjelaskan pandangan Muslim dan Katolik pada 

kedua bab sebelumnya, selanjutnya pada bab VI peneliti menjelaskan 

tentang dampak dari perubahan tersebut bagi hubungan Muslim dan 

Katolik. Uraiannya dibagi dalam dua sub bagian. Bagian pertama 
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menjelaskan tentang adanya polarisasi opini di antara kedua pihak. 

Pendalaman tentang poin ini dilakukan dengan mengangkat isu dan 

argumen yang telah diungkapkan oleh kedua pihak pada kedua bab 

sebelumnya. Isu dan argumen tersebut dibahas dan dianalisa untuk 

memperoleh pemahaman tentang proses perubahan tersebut dan 

dampaknya bagi relasi Muslim dan Katolik di Kota Ende. Uraian 

pembahasan dan analisisnya berpijak pada ketiga kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian kedua 

memuat uraian tentang proses negosiasi yang “belum tuntas.” 

Pernyataan “belum tuntas” maksudnya pembahasan pada bagian ini 

menjelaskan tentang proses negosiasi yang masih merupakan inisiatif 

sepihak dan sebatas wacana dari masing-masing pihak. Uraian bagian 

kedua ini diakhiri dengan solusi yang ditawarkan untuk membangun 

kesepahaman bersama di antara kedua pemeluk agama dalam 

menyikapi dan memaknai perubahan ekspresi keislaman di kalangan 

Muslim.          

Akhirnya, bab VII adalah penutup yang memuat kesimpulan 

dan saran. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari keseluruhan bab di atas maka kesimpulan dari 

disertasi ini adalah: 

1. Perubahan ekspresi keislaman di Kota Ende merupakan 

konsekuensi dari peningkatan kesadaran keagamaan di 

kalangan Muslim. Peningkatan kesadaran tersebut 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor berikut ini. Pertama, 

peningkatan taraf pendidikan. Banyak generasi muda Muslim 

yang menempuh pendidikan keagamaan dalam berbagai jenjang 

sehingga menghasilkan banyak ustaz, ustazah, dan aktivis 

Muslim. Kelompok ini menjadi aktor dan agen perubahan dalam 

membangun kesadaran religius-komunal melalui berbagai 

dakwah, ceramah, dan kajian-kajian Islam ilmiah. Kedua, 

kemajuan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya demi tujuan profit tetapi juga berdampak pada pilihan 

sadar konsumen Muslim dan penggiat ekonomi agamis. 

Pemberdayaan ekonomi ini turut serta mendorong pergeseran 

ekspresi baru dan norma keislaman di ruang publik. Ketiga, 

nasionalisme agama pasca reformasi yang melahirkan beragam 

ekspresi keislaman yang berlangsung marak di ruang publik. 

Keempat, gerakan Islam transnasional yang membawa ideologi 

baru melalui aktivitas dakwah sehingga berdampak pada tingkat 

pemahaman dan kepatuhan untuk menjadi lebih religius dalam 

sikap dan praktik. Berbagai faktor tersebut saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga artikulasi 

cara hidup Islami mengalami perkembangan. Ada peningkatan 

kesadaran beragama yang mendorong Muslim untuk 

mendefinisikan kembali keyakinan dan membarui kembali 

identitasnya dalam bentuk kesalehan-kesalehan iman. 

Kesalehan-kesalehan iman ini terlahir dari sebuah upaya untuk 
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menjadikan Islam sebagai spirit dan bertendensi spiritual tanpa 

bercorak Islamisme.  

2. Pandangan Katolik terhadap perubahan ekspresi keislaman 

terungkap dalam dua bentuk pilihan sikap. Pertama, Katolik 

memiliki kecenderungan untuk menolak dan belum menyetujui 

perubahan-perubahan tersebut sebab dianggap mengganggu 

kemapanan yang sudah ada dan yang telah diwariskan secara 

turun-temurun. Kedua, Katolik menunjukkan bentuk 

penerimaan bersyarat, yakni mengakomodir perubahan-

perubahan tersebut sejauh tidak bertentangan dengan konsep 

dan kepentingan Katolik. Dua bentuk pilihan sikap Katolik ini 

mengarah pada karakter Katolik yang inklusif-non-pluralis. 

Artinya, komunitas Katolik terbuka terhadap komunitas Muslim 

namun belum menerima dan mengakui sepenuhnya perbedaan-

perbedaan yang terjadi melalui perubahan-perubahan ekspresi 

keislaman tersebut serta belum terlibat aktif dalam membangun 

komitmen bersama perjuangan komunitas Muslim. 

3. Dampak dari perubahan tersebut menimbulkan polarisasi opini 

antara Muslim dan Katolik. Pertama, Katolik menilainya 

sebagai bagian dari politik identitas dan cenderung pada 

homogenisasi kultural. Katolik sebagai kelompok agama 

mayoritas yang memiliki posisi dominan dalam masyarakat adat 

lebih mengedepankan prinsip status quo demi pelestarian adat 

dan tradisi. Posisi yang dominan ini membuat Katolik belum 

bisa menerima bentuk-bentuk perubahan baru yang dinilai dapat 

menggerus kearifan lokal dan mengganggu sistem kekerabatan 

yang telah terjalin antara Muslim dan Katolik. Katolik menjadi 

sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan baru tersebut. 

Prinsip dan sikap yang demikian bertendensi pada homogenisasi 

kultural sehingga belum bisa terbuka terhadap perbedaan dan 

melihat setiap perubahan baru sebagai hal yang mengancam 

posisi status quo dan dominasi mayoritasnya.  

Kedua, bagi Muslim perubahan tersebut merupakan narasi baru 

untuk mengaktualisasikan keyakinan dan nilai-nilai agama 

dengan tetap memperhatikan sinergisitas antara Islam global 
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dan warisan budaya lokal. Manifestasi pilihan, baik secara 

individual maupun komunal untuk menghayati hak 

keberagamaan dan kebebasan berekspresi tidak bertendensi 

pada gerakan politik identitas yang mengacu pada spirit puritan 

yang fanatik dan radikal serta menggunakan simbol agama 

untuk tujuan politik. Keterbukaan, kesediaan bermusyawarah, 

dialog, tetap berpartisipasi dalam tradisi dan budaya lokal, serta 

bersikap kritis terhadap praktik dan kepercayaan lokal adalah 

strategi integrasi Muslim untuk beradaptasi sehingga tidak 

menimbulkan kesan eksklusif. Kualitas adaptif yang demikian 

telah mempertemukan Islam sebagai iman (keyakinan) dengan 

kondisi pluralitas yang ada di Kota Ende. Dinamika proses yang 

demikian mengkategorikan perubahan tersebut telah terjadi di 

kalangan Muslim menurut model akomodasi yang humanis.  

Perspektif yang berbeda di antara Muslim dan Katolik dalam 

satu komunitas budaya yang sama membutuhkan dialog 

berkesinambungan yang bukan hanya pada tataran berada 

bersama yang lain dalam dialog kehidupan (ko-eksistensi). 

Tetapi juga menerima perbedaan dan menghormati komitmen 

iman komunitas lain (pro-eksistensi) dalam sebuah dialog 

teologis.  

        

Studi tentang perubahan ekspresi keislaman ini memberikan dua 

kontribusi berikut ini. Pertama, setiap perubahan yang terjadi dalam 

sebuah komunitas agama bukan merupakan bentuk-bentuk perbedaan 

yang mengancam tetapi adalah keanekaragaman internal yang selalu 

terbuka kepada sebuah interpretasi baru dalam dialog interaktif yang 

saling memperkaya dan mengkritisi satu sama lain. Kedua, otoritas 

kultural bukanlah kebenaran mutlak bagi dominasi mayoritas dalam 

kehidupan beragama. Otoritas kultural selalu membutuhkan 

pembaruan dan transformasi dalam alur logika yang rasional dan 

realistis serta beretika demi kesetaraan hidup antar agama.  
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B.  Saran 

Setelah mengkaji dan menganalisa proses perubahan ekspresi 

keislaman dan dampaknya bagi relasi Muslim dan Katolik di Kota 

Ende, saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 

1. Perubahan ekspresi keislaman ini terjadi di antara kedua 

kelompok agama yang bersama-sama menghidupi dan 

menghayati satu kultur etnisitas yang sama. Dalam konteks ini 

maka peran para tokoh adat tentunya akan sangat mendominasi. 

Pemerintah Kabupaten Ende telah mencanangkan gerakan 

untuk mengoptimalkan peran ketiga “batu tungku” yaitu tokoh 

adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintah dalam membangun 

kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat Ende. Oleh karena 

itu, penulis menganjurkan untuk melakukan studi tentang 

peranan ketiga elemen batu tungku ini dalam menyikap berbagai 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan 

hidup keagamaan. Sejauh mana otoritas ketiga elemen batu 

tungku ini berperan dalam porsinya masing-masing serta 

membangun kerja sama di antara ketiganya demi menjamin hak 

dan kebebasan beragama bagi semua komunitas agama.  

2. Fenomena pendirian tempat ibadah kelompok minoritas di 

antara mayoritas masih menimbulkan pro dan kontra di tengah 

masyarakat akar rumput. Di lokasi-lokasi rencana pendirian 

yang proses pekerjaannya harus berhenti meskipun sudah 

sampai pada tahap pembangunan fundasi atau tembok dinding 

bangunan sebaiknya dipelajari untuk menemukan pokok 

persoalan yang sesungguhnya demi menghindari ketegangan 

atau ketidakpuasan antar warga. Salah satu forum resmi yang 

bisa memediasi dan memfasilitasi persoalan pendirian tempat 

ibadah adalah FKUB Kabupaten Ende. Oleh karena itu, salah 

satu saran lain penulis kepada peneliti berikutnya adalah 

membuat kajian yang mendalam tentang kiprah dan peran 

FKUB Kabupaten Ende dalam memfasilitasi proses pendirian 

tempat ibadah. Hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, misalnya 

sejauhmana respons dan keterlibatan FKUB, apa kendala atau 

kesulitan yang dihadapi, dan manakah jalan keluar yang 
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ditempuh jika terjadi konflik atau reaksi penolakan terhadap 

rencana pendirian sebuah tempat ibadah. Penelitian lanjutan 

tentang peran mediasi FKUB bertujuan untuk mengetahui 

sejauhmana FKUB sebagai forum resmi dan wadah yang 

berperan strategis dalam mengelola keberagaman dan merawat 

kerukunan menjadi lebih peka dan proaktif dalam merespon 

berbagai isu yang berkaitan dengan hubungan antar agama, 

terutama perihal pendirian tempat ibadah yang menimbulkan 

gejolak di tengah masyarakat.  
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